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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN 

Pada prinsipnya ―Pedoman Transliterasi Arab Latin‖ yang digunakan 

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

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

Nomor: 0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط
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 z}a z} z}et ظ

 ai ‗ apostrof terbalik‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

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

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

tanda (’). 

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اَ 

َِِ  Kasrah I I اِ

 d}ammah U U اَ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

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

 fath}ah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 fath}ah dan wau iu i dan u ـوَْ 

Contoh: 

ـفَْ  kaifa : كَـي 

ْ لَْهَـو   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ل...َْْْْا ...َْ  fath}ah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

ػىِِْ  Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

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

Contoh: 

 ma>ta : ما ت  

 <rama : ر م ى

 qi>la : قِيْل  

وْت    yamu>tu : يَ 

4. Ta marbu>t}ah 

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

atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, trans-

literasinya adalah [h].  

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

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

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

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : ر كْض ة الأ طْف اؿِ 

دِيػْن ة ا لْفاضِل ة ُ  ا لْم   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ة    al-h}ikmah :  ا لِحكْم 
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5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ُ    ر بنّا  : rabbana> 

 <najjai>na : نَ َّيْنا 

ُِْا لح قّ   : al-h}aqq 

 al-h}ajj : ا لح جّ   

 nu‚ima :   نػ عّم  

 aduwwun‘ : ع د كٌّ 

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لِىٌّ 

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

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

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

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

kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

مْس   ُّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : ا لشّ

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

 al-falsafah  : ا لف لْسف ة   

 al-bila>du  : ْْ ا لبلا د   

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

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



 
 

xvii 

 

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

berupa alif. 

Contohnya: 

 ta’muru>na : تأم ر كْف  

لنػّوْء   ا  ُ  : al-nau’ 

 syai’un : ش يْءٌ  

 umirtu : أ مِرْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

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

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

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

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

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ―Allah‖ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billa>h بِاِاللِْ di>nulla>h دِين  اللِ 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h ه مْ فِْ ر حم ةِ اللِ 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 
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swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw      =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.     =  Qur‘an, Surah  

/… : …=  Nomor Surah : ayat 

r.a.       =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 
s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun 
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ABSTRAK 

 

Nama : Ziana Asyifa 

NIM : 80500220022 

Prodi : Ekonomi Syariah 

Judul : Faktor Penentu Minat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam 

Memperoleh Sertifikat Halal di Kota Makassar. 

Indonesia merupakan negara dengan potensi industri halal yang besar, hal 

ini didukung karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan menyelidiki pengaruh 

komponen Theory of Planned Behaviour (TPB) meliputi Sikap terhadap halal, 

Norma subyektif, Kontrol perilaku yang selajutnya dimodifikasi dengan 

menambah Pengetahuan Halal dan Religiusitas terhadap Minat pelaku usaha 

mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal.  

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan jenis penelitian 

asosiatif kuantitatif. Kuesioner disebarkan secara langsung kepada sampel dan 

juga melalui kuesioner elektronik online menggunakan teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability sampling. 

Adapun sampling yang digunakan adalah insidental. Pengolahan data dan 

hipotesis diuji menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan software 

SmartPLS. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap terhadap halal dan norma 

subyektif tidak berpengaruh signifikan sementara kontrol perilaku, pengetahuan 

halal, dan religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat pelaku usaha 

mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal. Adapun yang menjadi faktor 

penentu terbesar minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat 

halal dalam penelitian ini adalah pengetahuan halal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produsen merupakan ujung 

tombak dan menjadi bagian penting dalam mendukung dan mengembangkan 

potensi halal di Indonesia. Sertifikat halal merupakan jaminan halal yang memberi 

isyarat kepada produsen makanan dan minuman bahwa memperoleh sertifikasi 

halal harus dianggap sebagai elemen penting jika ingin bersaing di kancah global. 

Oleh  karena itu, produsen makanan yang masih belum mendapatkan sertifikasi 

halal harus mengajukan permohonan sertifikasi halal. Sementara lembaga halal 

yang menjadi bagian ang tidak terpisahkan dengan sertifikasi halal agar kiranya 

dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal. 

 

Kata Kunci: Theory of Planned Behaviour, Minat Pelaku Usaha, Pengetahuan 

Halal, Religiusitas, Sertifikat Halal   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan yang cukup 

penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia sehingga 

menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan 

data yang dilansir dari Idxchannel yang mengutip pendapat dari Kementrian 

Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini sudah menembus 

angka 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 61,7% atau senilai Rp8.573,89 triliun.
1
 Olehnya, sampai sejauh ini 

UMKM masih memegang peranan penting sebagai tulang punggung dari sistem 

ekonomi kerakyatan, UMKM disebut dapat memberikan kontribusi dalam 

mempercepat perubahan struktural dilihat dari meningkatnya perekonomian 

daerah dan ketahanan ekonomi nasional
2
, selain itu juga terjadi peningkatan 

secara signifikan terkait industri makanan halal di seluruh dunia menjadikan 

UMKM ini harus mampu beradaptasi.
3
 

Di Indonesia dengan penduduk muslim yang cukup besar menjadi 

tantangan tersendiri untuk berkontribusi dengan memainkan peran menjadikan 

industri halal sebagai pondasi dalam perekonomian nasional maupun Internasional

                                                             
1
Idxchannel, Peran dan potensi UMKM‖ https://www.idxchannel.com/economics/peran-

dan-potensi-umkm-2022-sebagai-penyumbang-pdb-terpenting-di-ri  (diakses, 09 Agustus 2022) 
2
Indah Suryati, ―Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan 

Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry 

Di Kecamatan Makasar Tahun 2019,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 1, no. 1 (2021): 18–30. 
3
Aida Loussaief and Ahasanul Haque, ―Determinants of Tunisian Consumer Purchase 

Intention Halal Certified Products: A Qualitative Study,‖ International Tourism and Hospitality 

Journal 1, no. 3 (2018): 1–16, https://rpajournals.com/ithj:https://rpajournals.com/ithj. 

https://www.idxchannel.com/economics/peran-dan-potensi-umkm-2022-sebagai-penyumbang-pdb-terpenting-di-ri
https://www.idxchannel.com/economics/peran-dan-potensi-umkm-2022-sebagai-penyumbang-pdb-terpenting-di-ri
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Hal ini mengacu pada pemeriksaan proses makanan (penyiapan, penyembelihan, 

bahan yang digunakan, pembersihan, penanganan, pemrosesan dan penyimpanan), 

termasuk transportasi dan distribusi. Sertifikasi halal hanya dapat diperoleh jika 

makanan tersebut telah diverifikasi sebagai bergizi dan disiapkan dari bahan-

bahan yang diizinkan dengan cara yang bersih dan higienis.
1
 Menjadikan  

makanan halal sebagai gaya baru yang berdampak bukan hanya bagi konsumen 

muslim tapi juga non-muslim.
2
 Halal telah masuk dalam kerangka branding 

sebuah produk yang ditandai dengan sertifikat oleh lembaga terkait.
3
 Namun, 

jumlah penduduk muslim yang besar tidak sejalan dengan perkembangan bisnis 

makanan dan minuman halal.  

Besarnya potensi bisnis halal di negeri ini belum sepenuhnya disadari oleh 

para pelaku industri, yang ditunjukkan dengan masih minimnya sertifikat halal 

yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sistem jaminan 

halal (SJH) atau Halal Assurance System (HAS), yaitu sistem manajemen 

terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses 

produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga 

kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI.
4
-
5
 

Sertifikat halal adalah atribut yang tidak akan dapat diverifikasi oleh konsumen 

                                                             
1
Baizuri Badruldin et al., ―Clients‘ Perception towards JAKIM Service Quality in Halal 

Certification,‖ Journal of Islamic Marketing 3, no. 1 (2012): 59–71. 
2
Ahasanul Haque Abdullah Sarwar, Farzana Yasmin Arun Kumar Tarofder, and Mirza 

Ahsanul Hossain, ―Non-Muslim Consumers‘ Perception toward Purchasing Halal Food Products 

in Malaysia,‖ Journal of Islamic Marketing 6, no. 1 (2015): 133–147. 
3
Arista Fauzi Kartika, ―Fenomena Label Halal Is It a Awareness or Branding,‖ Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 1 (2020): 87. 
4
Sulistyo Prabowo et al., ―Revealing Factors Hindering Halal Certification in East 

Kalimantan Indonesia,‖ Journal of Islamic Marketing 6, no. 1 (2015): 2–21. 
5
Halalmui, ―Kriteria sistem jaminan halal‖https://www.halalmui.org/mui14/main/ 

detail/yuk-kenali-kriteria-sistem-jaminan-halal-lppom-mui (diakses pada tanggal 09 Agustus 

2022). 

https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/yuk-kenali-kriteria-sistem-jaminan-halal-lppom-mui
https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/yuk-kenali-kriteria-sistem-jaminan-halal-lppom-mui


3 
 

 
 

bahkan setelah mengkonsumsi barang.
6
 Sehingga sertifikasi halal ini 

menggambarkan konvensi industri, salah satu mekanisme konvensi dan 

koordinasi kualitas yang dapat digunakan untuk menandakan kualitas. Konvensi 

industri mengacu pada kepatuhan terhadap standar, yang menunjukkan bahwa 

produk bersertifikat Halal sesuai dengan standar Halal. Melihat pentingnya 

sertifikasi halal sepatutnya menjadi keharusan bagi produsen karena produk 

bersertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen.
7
 Halal juga secara 

khususnya menjadi kewajiban bagi umat Islam bahwa bahan-bahan yang 

digunakan dan proses produksinya sesuai dengan syariah.
8
  

Produsen dan pemasok makanan juga harus terlibat dalam pendidikan 

halal.
9
 Kelemahan dalam industri halal terutama berasal dari produsen dan 

pemasok makanan. Di antara yang disorot adalah bahwa produsen makanan 

memiliki kurangnya pengetahuan dan pelatihan tentang pengembangan produk 

karena produk halal kurang menarik dan produk tidak mengikuti persyaratan 

pelabelan terutama masa simpan produk.
10

 Selain itu proses produksi yang sesuai 

dengan kepatuhan syariah cenderung bernilai positif untuk pelaku usaha dalam 

memeroleh umpan balik konsumen dari segi kinerja penjualan dapat mengarah 

                                                             
6
Rahimah Mohamed Yunos, Che Faridah Che Mahmood, and Nor Hafizah Abd Mansor, 

―Understanding Mechanisms to Promote Halal Industry-The Stakeholders‘ Views,‖ Procedia - 

Social and Behavioral Sciences 130 (2014): 160–166, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.020. 
7
Estu Elkasysyaf and Neneng Hartati, ―Pengaruh Literasi Produk Halal Dan Daya Tarik 

Habel Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Bandung,‖ JIEB 1, no. 2 (2021): 61–75. 
8
Yunos, Mahmood, and Mansor, ―Understanding Mechanisms to Promote Halal Industry-

The Stakeholders‘ Views.‖ 
9
 Ibid. 

10
Abdul Manaf Bohari, Cheng Wei Hin, and Nurwahida Fuad, ―An Analysis on the 

Competitiveness of Halal Food Industry in Malaysia: An Approach of SWOT and ICT Strategy,‖ 

Malaysia Journal of Society and Space 9, no. 1 (2013): 1–11. 
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pada keberlanjutan bisnis.
11

 Hal ini sesuai dengan  ungkapan yang disampaikan 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Opening Ceremony 

AICIF 2021, The 9th ASEAN Universities International Conference on Islamic 

Finance bahwa Konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai 

US$144 miliar yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor 

ini. kontribusi industri halal terhadap perekonomi nasional juga meningkat dilihat 

dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB pada 2016 sebesar 

24,3% menjadi 24,86% di tahun 2020.
12

  

Sejalan dengan itu satus kehalalan suatu produk sudah menjadi keharusan 

bagi konsumen khususnya umat Islam.
13

 Sehingga pelaku usaha mikro dan kecil 

di Indonesia memandang sertifikasi Halal sebagai sarana untuk meningkatkan 

kepuasan dan kepercayaan pelanggan yang tentunya akan membantu 

meningkatkan pangsa pasar produsen dan meningkatkan daya saing.
14

  Selain bagi 

kosumen dalam melakukan konsumsi, hal ini menjadi kewajiban bagi produsen 

untuk menyediakan produk halal karena hal ini mampu menjadi salah satu faktor 

penting yang mewakili legalitas dan keabsahan suatu produk.
15

 Namun 

kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan labelisasi halal 
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Yunos, Mahmood, and Mansor, ―Understanding Mechanisms to Promote Halal 

Industry-The Stakeholders‘ Views.‖ 
12

Nasional Kontan, ―Potensi industri halal‖ https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-

industri-halal-memiliki-potensi-besar-dalam-perekonomian-nasional (diakses pada tanggal 09 

Agustus 2022) 
13

Resti Dian Luthviati and Suviwat Jenvitchuwong, ―Implementation of Halal Product 

Assurance in the Pharmaceutical Sector in Indonesia,‖ Journal of Human Rights, Culture and 

Legal System 1, no. 3 (2021): 160–175. 
14

Mohani Abdul et al., ―Indonesian Small Medium Enterprises ( SMEs ) and Perceptions 

on Halal Food Certification,‖ African Journal of Business Management 7, no. 16 (2013): 1492–

1500. 
15

Iftikhar Hussain et al., ―Integrating Factors Influencing Consumers‘ Halal Products 

Purchase: Application of Theory of Reasoned Action,‖ Journal of International Food and 

Agribusiness Marketing 28, no. 1 (2016): 35–58. 
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pada produknya. Hal ini merupakan konsekuensi dari rendahnya tingkat 

pengetahuan produsen berdampak serius pada niat produsen memberikan 

labelisasi halal pada produk.
16

  

Pemerintah telah berkomitmen dalam mendorong produk halal 

sebagaimana dibuktikan oleh langkah-langkah yang dilakukan seperti adanya 

payung hukum atas labelisasi halal ini yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

yang dilengkapi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, dimana ada pasal yang berubah, diantaranya ada menyisipkan Pasal yang 

mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi 

produk olahannya. Untuk memiliki/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.
17

  

Guna mendukung industri halal, pemerintah juga menerapkan kebijakan 

sertifikasi halal melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan 

                                                             
16

Loussaief and Haque, ―Determinants of Tunisian Consumer Purchase Intention Halal 

Certified Products: A Qualitative Study.‖ 
17

Jdih Kalteg, ―Kewajiban sertifikat halal‖ 

https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-

33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-

cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan (diakses pada tanggal 09 Agustus 2022). 
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Produk Halal pada Kementerian Agama. Pemerintah pun mencanangkan program 

pembebasan biaya sertifikasi halal khususnya bagi UMKM. Hal ini didukung oleh 

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan menyiapkan 1.075 kuota untuk 

sertifikasi hak merek dan sertifikasi halal usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM). Program pendampingan UMKM ini sudah dianggarkan di APBD.
18

 

Namun masih ada produsen yang secara ilegal memberikan label halal kepada 

produknya secara langsung bukan melalui lembaga yang berwenang untuk itu. 

Atas kasus tersebut hal ini menjadi dasar bahwa label halal sebenarnya cukup 

dibutuhkan oleh produsen untuk memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi 

konsumen.
19

 Hal tersebut memperlihatkan adanya fenomena dikalangan pelaku 

usaha muslim yang tidak memperhatikan ajaran agamanya terkait dengan halal 

haram pada makanan yang ditawarkan.  

Religiusitas dinilai mampu menjadi alasan seorang konsumen memiliki 

niat konsumsi makanan halal.
20

 Namun masih ada pembeli yang lebih tertarik 

memperhatikan label harga dan tanggal kedaluwarsa pada kemasan daripada detail 

bahan yang digunakan.
21

 Padahal agama seharusnya memainkan peran paling 
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Rahmah Amin, ―Pemprov Sulsel Bantu UMKM Sertifikasi Hak Merek-Halal, Ada 

1.075 Kuota,‖ Detiksulsel (bisnis, 2022). 
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Idxchannel, ―logo palsu‖, https://www.idxchannel.com/syariah/logo-halal-dan-izin-

edar-produk-marak-dipalsukan-ini-saran-mui (diakses pada tanggal 09 Agustus 2022) 
20

M Imamuddin, ―Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian 

Mie Instan Mahasiswa IAIN Buktitinggi T.A 2016/2017,‖ Ekonomika Syariah 1, no. 1 (2017): 34–

47. 
21

R Golnaz, M Zainalabidin, and S Mad Nasir, ―Assessment of Consumers‘ Confidence 

on Halal Labeled Manufactured Food in Malaysia,‖ Pertanika Journal of Social Science and 

Humanities 20, no. 1 (2012): 33–42, http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/57738/1/JSSH Vol. 20 

%281%29 Mar. 2012 %28View Full Journal%29.pdf#page=47. 
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signifikan dalam pilihan makanan.
22

 Seorang muslim yang konsisten atau taat 

pada agamanya, maka ia akan mengkonsumsi tidak hanya memperhatikan 

kesehatan tetapi juga berkenaan dengan boleh tidaknya makanan tersebut 

dikonsumsi berdasarkan dengan hukum syariah. Sebagaimana dalam 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.
23 

ُۥ لكَُ  هِِۚ إوًَِّ طََٰ يأ تِ ٱلشَّ َّبعُِىاْ خُطىََُٰ ا وَلََ تتَ لٗا طَيِّبا ضِ حَلََٰ رَأ ا فيِ ٱلۡأ َٰٓأيَُّهاَ ٱلىَّاسُ كُلىُاْ مِمَّ مأ يََٰ

بيِهٌ    ٨٦١عَدُوّّٞ مُّ

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. 

Berdasarkan ayat diatas, bahwa Allah swt Menyeru kepada manusia untuk 

memakan dari rizki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, 

baik zatnya maupun cara memperolehnya. Selain halal, makanan juga harus yang 

baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah 

yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia 

agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai 

dengan ketentuan Allah swt serta dalam penetapan halal dan haram, bid‘ah serta 

                                                             
22

Kordnaeij Asadollah et al., ―Studying Affecting Factors on Customers‘ Attitude Toward 

Products with Halal Brand (Case Study: Kuala Lumpur, Malaysia)‖ 106, no. 2 (2013): 3138–3145, 

www.europeanjournalofscientificresearch.com/. 

 
23

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Bandung: Mutiara Qolbu Salim, 

Op. cit), h. 26.   
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maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata 

permusuhannya
24

. 

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan salah satu teori yang telah 

banyak diterapkan pada berbagai bidang penelitian perilaku. Teori ini 

menekankan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh sikap pribadi, 

tapi juga oleh tekanan sosial dan kontrol pikiran yang mengarah pada 

pembentukan niat perilaku dan selanjutnya membentuk perilaku.
25

 Berdasarkan 

analisis dan kajian penelitian terdahulu, teori tersebut terbilang mapan untuk 

mengukur minat sampai dengan perilaku dalam memperoleh labelisasi halal oleh 

produsen. Teori Perilaku Terencana Ajzen digunakan sebagai kerangka teori 

dengan tujuan memperluas penelitian terkait dengan perilaku pembelian makanan 

halal di Malaysia dengan hasil yang menunjukkan semua faktor (sikap, norma 

subyektif, kontrol perilaku)  memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan 

terhadap niat beli makanan halal.
26

 

Selain itu untuk memahami niat penjual makanan yang menggunakan 

makanan halal dengan menggunakan TPB yaitu sikap, norma subyektif, dan 

kontrol perilaku. Ditemukan bahwa norma subyektif dan kontrol perilaku 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat penjual untuk 

menggunakan produk halal. Namun, sikap berpengaruh signifikan terhadap niat 

                                                             
24

Surah Al-BAqarah ayat 168. https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html 

(diakses, 09 Agustus 2022) 
25

Icek Ajzen, ―The Theory of Planned Behavior,‖ Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, no. 50 (1991): 179–211. 
26

Syed Shah et al., ―International Journal of Commerce and Management Applying the 

Theory of Planned Behavior (TPB) in Halal Food Purchasing‖ International Journal of Commerce 

and Management British Food Journal Journal of Islamic Marketing Iss Journal of Islamic 

Marketing 21, no. 2 (2011): 8–20, http://dx.doi.org/10.1108/10569211111111676%5Cnhttp://  

https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html
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penjual makanan untuk menggunakan produk halal.
27

 Lain halnya denga 

penelitian lain menuai hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma 

subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan signifikan dan memiliki hubungan 

positif yang kuat dengan niat mengkonsumsi produk cokelat batangan berlabel 

halal.
28

 Selain itu ada faktor yang menentukan sikap terhadap kehalalan produk 

yaitu seperti periklanan, kualitas produk halal, agama, kesulitan konsumsi, norma 

subyektif dan sikap terhadap produk halal.
29

 Terkait dengan label halal yang ada 

pada produk bisa meningkatkan kepercayaan akan kualitas serta kehalalan barang 

tersebut sehingga menjadi yakin untuk membeli yang meningkatkan peluang 

semakin meningkanya nilai penjualan.
30

  

Pemerintah juga memfokuskan tiga bidang dalam pengembangan industri 

halal yaitu pembangunan infrastruktur, sistem jaminan halal, dan peningkatan 

kontribusi halal terhadap neraca perdagangan. Selain itu, melalui riset dan 

penelitian, industri halal Indonesia juga diharapkan akan meningkat.
31

 Sehingga 

membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan melalui Dinas Perindustrian Sulsel tahun 2022 akan memfasilitasi sertikat 

halal bagi industri kecil menengah (IKM) melalui program Sertifikat Halal Gratis. 
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Yosi Mardoni, Fuad Hadziq, and Ares Albirru Amsal, ―Predicting Intention of Halal 

Product Usage Among Food Seller Using Theory of Planned Behavior,‖ Advances in Economics, 

Business and Management Researc 143, no. Isbest 2019 (2020): 77–82. 
28

Muhamad Nursalwani and Abdul Latiff Zulariff, ―The Effect of Attitude, Subjective 

Norm and Perceived Behaviour Control Towards Intention of Muslim Youth at Public Universities 

in Kelantan to Consume Halal Labelled Chocolate Bar Product,‖ Canadian Social Science 13, no. 

2 (2017): 43–48, www.cscanada.netwww.cscanada.org. 
29

Kordnaeij Asadollah et al., ―Studying Affecting Factors on Customers‘ Attitude Toward 

Products with Halal Brand (Case Study: Kuala Lumpur, Malaysia).‖ 
30

Nor Sara Nadia Muhamad Yunus et al., ―Muslim‘s Purchase Intention towards Non-

Muslim‘s Halal Packaged Food Manufacturer,‖ Procedia - Social and Behavioral Sciences 130 

(2014): 145–154, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.018. 
31

Nasional Kontan, ―Potensi industri halal‖ https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-

industri-halal-memiliki-potensi-besar-dalam-perekonomian-nasional (diakses pada tanggal 09 

Agustus 2022) 

https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-industri-halal-memiliki-potensi-besar-dalam-perekonomian-nasional
https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-industri-halal-memiliki-potensi-besar-dalam-perekonomian-nasional


10 
 

 
 

Program ini merupakan program Prioritas Gubernur Sulsel Andi Sudirman 

Sulaiman.
32

 Selain itu penduduk mayoritas muslim Kota Makassar yang cukup 

fantastis dengan total penduduk hampir mencapai 1,5 juta jiwa membutuhkan 

jaminan halal produk yang dikonsumsi dari lembaga melalui sertifikat halal yang 

diperoleh para produsen.
33

  

Dari pemaparan tersebut terdapat fenomena, urgensi, dan research gap 

yang selanjutnya dianggap perlu melakukan penelitian terkait faktor penentu 

minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di 

Kota Makassar. Adapun dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan Theory 

of Planned Behaviour (TPB) untuk menerangkan sikap terhadap sertifikat halal, 

norma subyektif, dan kontrol perilaku selanjutnya berusaha untuk memasukkan 

konstruksi penting seperti pengetahuan halal, dan religiusitas kedalam model TPB 

untuk lebih memahami minat pelaku usaha dalam melakukan sertifikat halal.   

  

                                                             
32

Sulsel Fajar, ―Sertifikat halal gratis‖ https://sulsel.fajar.co.id/2022/06/16/2022-

pemprov-sulsel-fasilitasi-350-ikm-peroleh-sertifikat-halal-gratis-andi-sudirman-program-prioritas/ 

(diakses pada tanggal 09 Agustus 2022)  
33

Dukcapil Makassar, ―Data penduduk‖ https://dukcapil.makassar.go.id/data-penduduk/ 

(diakses pada tanggal 09 Agustus 2022) 

https://sulsel.fajar.co.id/2022/06/16/2022-pemprov-sulsel-fasilitasi-350-ikm-peroleh-sertifikat-halal-gratis-andi-sudirman-program-prioritas/
https://sulsel.fajar.co.id/2022/06/16/2022-pemprov-sulsel-fasilitasi-350-ikm-peroleh-sertifikat-halal-gratis-andi-sudirman-program-prioritas/
https://dukcapil.makassar.go.id/data-penduduk/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan 

masalah adalah; 

1. Apakah sikap terhadap sertifikasi halal berpengaruh terhadap minat pelaku 

usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota 

Makassar? 

2. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro 

dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar? 

3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro 

dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar? 

4. Apakah pengetahuan halal berpengaruh terhadap minat pelaku usaha 

mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar? 

5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro dan 

kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar? 

C. Hipotesis 

1. Pengaruh sikap terhadap sertifikasi halal, norma subyektif, dan kontrol 

perilaku terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 

sertifikat halal di Kota Makassar. 

Penelitian dengan judul The Effect of Attitude, Subjective Norm and 

Perceived Behaviour Control Towards Intention of Muslim Youth at Public 

Universities in Kelantan to Consume Halal Labelled Chocolate Bar Productyang 

diteliti oleh Nursalwani dan Zulariff pada tahun 2017.Studi ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan 
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terhadap niat remaja muslim di perguruan tinggi negeri di Kelantan untuk 

mengkonsumsi produk coklat batangan berlabel halal. Selanjutnya 

mengungkapkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dan 

hubungan positif yang kuat antara sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku 

yang dirasakan dengan niat mengkonsumsi produk cokelat batangan berlabel 

halal
34

.  

Penelitian Alfianto dan Nugroho tahun 2020 dengan judul The Impact of 

Islamic Finance Knowledge and Religiosity on Gold Investment Behavior: An 

Extended of The Theory of Planned Behavior bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh pengetahuan keuangan syariah terhadap sikap terhadap investasi emas 

dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap perilaku investasi emas dengan 

menggunakan pendekatan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang diujikan 

pada pegawai lembaga keuangan syariah di Kab. Magelang Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku investasi emas. Selain itu, variabel sikap, norma subyektif, dan persepsi 

kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berinvestasi 

emas. 

H1: Diduga sikap terhadap halal berpengaruh terhadap minat pelaku usaha 

mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar 

H2: Diduga norma subyektif berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro 

dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar 

                                                             
34

Nursalwani and Zulariff, ―The Effect of Attitude, Subjective Norm and Perceived 

Behaviour Control Towards Intention of Muslim Youth at Public Universities in Kelantan to 

Consume Halal Labelled Chocolate Bar Product.‖ 
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H3: Diduga kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro 

dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar 

2. Pengaruh pengetahuan halal terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil 

dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar.  

Penelitian dengan judul Preference Of Food Sellers Towards Halal Labe Led 

Fish Ball In Kelantan yang diteliti oleh Ariff dkk pada tahun 2017 menerangkan 

bahwa bahwa pengetahuan, sikap, dan praktik penjual makanan berpengaruh 

terhadap bakso ikan berlabel halal. Ini menunjukkan bahwa penjual makanan 

tahu bahan yang digunakan dalam bakso ikan berlabel halal. Hasil analisis faktor 

menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

keputusan penjual makanan dalam menjual produk bakso ikan berlabel halal.
35

  

H4: Diduga pengetahuan halal berpengaruh terhadap minat pelaku usaha 

mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. 

3. Pengaruh religiusitas terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. 

Penelitian oleh Briliana dan Mursito tahun 2017 dengan judul Exploring 

antecedents and consequences of Indonesian Muslim youths' attitude towards 

halal cosmetic products: A case study in Jakarta dengan tujuan penelitian untuk 

memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

terhadap produk kosmetik halal menuai hasil penelitian yang  menunjukkan 

bahwa sikap terhadap produk kosmetik halal merupakan prediktor penting dari 

niat untuk membeli produk kosmetik halal dan memediasi pengaruh pengetahuan, 

                                                             
35

Zul Ariff et al., ―Preference of Food Sellers Towards Halal Labeled Fish Ball in Kelantan,‖ 

International Journal of Community Development and Management Studies 1 (2017): 149–156. 
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religiusitas dan norma subyektif. Studi ini selanjutnya memberikan kontribusi 

dengan memberikan kerangka komprehensif anteseden dan konsekuensi dari sikap 

terhadap produk kosmetik halal pada niat untuk membeli produk kosmetik halal.
36

  

Penelitian dengan judul Pengaruh Label Halal dan Religiusitas terhadap 

Keputusan Pembelian Mie Instan Mahasiswa IAIN Buktitinggi T.A 2016/2017 

oleh Imamuddin tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian dan religiusitas terhadap 

keputusan pembelian Berdasarkan hasil penelitian Label halal berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian, Religiusitas berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian dan Secara bersama-sama label halal dan 

religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mie instan.
37

  

H5: Diduga religiusitas berpengaruh terhadap minat usaha mikro dan kecil 

dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. 

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Tabel 1.1 Defenisi Operasional Variabel 

 

Variabel  Defenisi  Dimensi  

Sikap terhadap 

perilaku  

Sikap adalah landasan dalam 

evaluasi terhadap objek tertentu, 

berdasarkan pada kognisi, reaksi 

afektif, niat dalam berperilaku, dan 

1. Cognitive 

2. Affektive 

3. Conative  

(Nurul Huda dkk, 2012) 

                                                             
36

Vita Briliana and Nurwanti Mursito, ―Exploring Antecedents and Consequences of 

Indonesian Muslim Youths‘ Attitude towards Halal Cosmetic Products: A Case Study in Jakarta,‖ 

Asia Pacific Management Review 22, no. 4 (2017): 176–184, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apmrv.2017.07.012. 
37

Imamuddin, ―Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Mie 

Instan Mahasiswa IAIN Buktitinggi T.A 2016/2017.‖ 
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perilaku dari masa lalu terhadap 

perilaku di masa depan.  

Norma 

subyektif  

 

Norma subyektif adalah persepsi 

seseorang terhadap tekanan sosial 

yang ada di lingkungannya untuk 

melakukan atau tidak melakukan 

perilaku yang dipertimbangkan,  

berhubungan dengan keputusan 

normatif yang dirasakan dari 

perilaku. 

1. Normative Belief (keyakinan 

normatif) 

2. Motivation to Comply 

(motivasi mematuhi)  

 (Fajar Adi dkk, 2017) 

Kontrol 

Perilaku 

Terencana  

 

Yaitu teori perilaku yang 

menyatakan semakin kuat persepsi 

kontrol perilaku seseorang maka 

semakin kuat seseorang tersebut 

melakukan niat dan perilaku. 

1. Keyakinan diri 

2. Dukungan pemerintah 

3. Dukungan teknologi 

(Monika Bela Mahendra dkk, 

2020) 

Pengetahuan 

Halal 

 

Pengetahuan halal adalah berbagai 

hal yang ditemui dan diperoleh 

manusia melalui pengamatan panca 

indra yang dikelolah oleh akal 

terkait dengan halal. 

1. Pengetahuan tentang produk 

halal 

2. Mengetahui kehalalan produk 

turunan  

(Yosi Mardoni, 2019) 

Religiusitas  

 

Religiusitas dipandang sebagai 

kepercayaan yang mendorong 

perilaku individu dalam 

1. Ikuti perintah Islam dalam 

semua urusan kehidupan 

2. Jauhkan diri dari pendapatan 
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menjalankan aktivitas usaha. haram 

(Dwi Suhartanto dkk, 2020) 

Minat pelaku 

usaha  

Minat adalah proses aktualisasi 

pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

memperoleh sertifikat halal. 

1. Niat melakukan 

2. Bersedia melakukan 

3. Memiliki rencana melakukan. 

(Icek Ajzen, 2006) 

Sumber : Data diolah, 2022 

E. Kajian Pustaka 

Serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya: 

Tabel 1.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu 

No. Identitas Jurnal Tujuan Hasil Penelitian 

1 Nor Sara Nadia 

Muhamad Yunus, Wan 

Edura Wan Rashid, 

Norafifa Mohd Ariffin, 

and Norhidayah Mohd 

Rashid. Tahun 2014.  

Muslim’s Purchase 

Intention towards Non-

Muslim’s Halal 

Packaged Food 

Manufacturer 

Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah 

untuk menyelidiki 

bagaimana kesadaran 

halal, orientasi merek 

Islami dan bahan produk 

dapat memfasilitasi 

dalam memprediksi niat 

beli di kalangan 

konsumen Muslim di 

Malaysia terhadap Halal. 

Kesadaran halal, merek Islami 

dan bahan produk digunakan 

sebagai faktor yang telah 

ditentukan sebelumnya dalam 

mengukur niat beli konsumen. 

Hipotesis yang diuji 

menggunakan Korelasi Pearson 

telah mengungkapkan bahwa 

kesadaran halal dan bahan 

produk secara signifikan 

mempengaruhi niat Muslim 
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untuk membeli makanan 

kemasan Halal yang diproduksi 

oleh produsen Non-Muslim. 

2 Emiliya Ahmadova dan 

Khatai Aliyev. Tahun 

2019. 

Determinants of attitudes 

towards Halal products 

Empirical evidence from 

Azerbaijan. 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk 

menganalisis sikap 

pelanggan terhadap 

produk makanan halal 

dan menentukan faktor 

utama yang 

mempengaruhi sikap 

terhadap produk 

makanan halal di 

Azerbaijan. 

Pengaruh norma subyektif, 

tingkat religiusitas dan 

ketersediaan sertifikasi halal dan 

pertimbangan kesehatan 

terhadap sikap konsumen 

signifikan secara ekonomi dan 

statistik. Temuan empiris 

menunjukkan bahwa kekuatan 

hubungan antara tingkat 

religiusitas dan sikap terhadap 

produk makanan halal 

tergantung pada tingkat 

religiusitas dan beberapa faktor 

lain seperti kategori usia, status 

jenis kelamin dan keberadaan 

sertifikasi halal. 

3 Agus Purwanto, Jeffri 

Ardiyanto, dan Yuli 

Sudargini. Tahun 2021 

Intention Factors of 

Tujuan dari 

penelitian ini adalah 

untuk mengeksplorasi 

dan menyelidiki 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kesadaran halal, 

kesehatan, dan nilai yang 

dirasakan menunjukkan 
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Halal Food Purchase 

among Student 

Consumers: An 

Explanatory Sequential 

Mixed Methods Study. 

 

pengaruh persepsi 

makanan halal, kualitas 

makanan halal, 

keamanan makanan halal 

dan pengetahuan tentang 

makanan halal terhadap 

niat beli konsumen 

mahasiswa. 

pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap niat beli. Hal ini 

menunjukkan meningkatnya 

kesadaran konsumen tentang 

kehalalan produk, kesehatan dan 

nilai yang dirasakan, yang 

semakin mendorong minat 

konsumen untuk membeli 

produk makanan halal. Dari 

ketiga variabel yang memiliki 

pengaruh paling tinggi adalah 

variabel kesehatan. 

4 Dwi Suhartanto, Nuraeni 

Hadiati Farhani, dan 

Muhammad Muflih And 

Setiawan  tahun 2018. 

Loyalty Intention 

towards Islamic Bank: 

The Role of Religiosity, 

Image, and Trust.  

Penelitian ini mengkaji 

niat loyalitas terhadap 

bank syariah yang 

meliputi tiga determinan 

penting, yaitu 

religiusitas, kepercayaan, 

dan citra. 

Religiusitas memiliki  pengaruh 

langsung religiusitas terhadap 

niat loyalitas. Selain pengaruh 

langsung, penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengaruh 

religiusitas terhadap niat 

loyalitas dimediasi oleh 

kepercayaan dan citra terhadap 

bank syariah. Penelitian ini 

menyoroti pentingnya 

religiusitas bagi loyalitas 
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nasabah bank syariah. 

5 Muhamad Nursalwani 

dan Abdul Latiff Zulariff 

tahun 2017. 

The Effect of Attitude, 

Subjective Norm and 

Perceived Behaviour 

Control Towards 

Intention of Muslim 

Youth at Public 

Universities in Kelantan 

to 

Consume Halal Labelled 

Chocolate Bar Product. 

Penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh 

sikap, norma subyektif 

dan kontrol perilaku yang 

dirasakan terhadap niat 

remaja muslim di 

perguruan tinggi negeri 

di Kelantan untuk 

mengkonsumsi produk 

coklat batangan 

berlabel halal. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan dan hubungan positif 

yang kuat antara sikap, norma 

subyektif dan kontrol perilaku 

yang dirasakan dengan niat 

mengkonsumsi produk cokelat 

batangan berlabel halal. 

6 Nurul Huda tahun 2012 

The Analysis of Attitudes, 

Subjective Norms, and 

Behavioral Control on 

Muzakki's Intention to 

Pay Zakah 

Ada minat yang 

berkembang dalam 

penelitian yang 

menyelidiki berbagai 

masalah zakat. Mengikuti 

teori perilaku terencana, 

penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

pengaruh sikap, norma 

Hasil penelitian menemukan 

bahwa variabel Sikap dan 

Kontrol Perilaku berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

variabel Niat muzakki, 

sedangkan norma Subyektif 

tidak berpengaruh kepada niat. 
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subyektif, dan perilaku 

kontrol terhadap niat 

muzakki membayar 

zakat. 

7 Mohammad Iranmanesh, 

Maryam Mirzaei, Seyed 

Mehrshad Parvin 

Hosseini, Suhaiza Zailani 

tahun 2019. 

Muslims’ willingness to 

pay for certified halal 

food: an extension of the 

theory of 

planned behaviour 

 

Tujuan dari makalah ini 

adalah untuk memperluas 

teori perilaku terencana 

(TPB), bila diperluas 

dengan identitas diri dan 

komitmen agama, dan 

mampu memprediksi 

kesediaan membayar 

konsumen Muslim untuk 

makanan halal 

bersertifikat. 

Sikap dan identitas diri 

beragama ditemukan memiliki 

dampak positif pada kesediaan 

membayar untuk makanan halal 

bersertifikat. Selain itu, 

komitman agama memiliki efek 

positif pada sikap dan identitas 

diri beragama dan memiliki efek 

moderasi positif pada hubungan 

antara kontrol perilaku yang 

dirasakan dan kesediaan 

membayar. 

8 Syed Shah Alam Nazura 

Mohamed Sayuti tahun 

2011. 

Applying the Theory of 

Planned Behavior (TPB) 

in halal food purchasing. 

 

Dalam penelitian ini, 

Teori Perilaku Terencana 

Ajzen digunakan sebagai 

kerangka teori dengan 

tujuan memperluas 

penelitian sebelumnya 

meneliti perilaku 

Hasil analisis regresi berganda 

menunjukkan bahwa semua 

faktor memiliki pengaruh positif 

dan berpengaruh signifikan 

terhadap niat beli makanan halal. 
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pembelian makanan halal 

di Malaysia. 

9 Mohani Abdul, Hashanah 

Ismail, Haslina Hashim, 

Juliana Johari tahun 2009 

SMEs and Halal 

certification 

 

Makalah ini melaporkan 

survei UKM dan persepsi 

mereka terhadap 

sertifikasi halal. Dari 136 

UKM yang mengikuti 

penelitian, hanya 64,9 

persen UKM yang telah 

memperoleh sertifikasi 

Halal dan 44,3 persen 

pengusaha tersebut 

beragama Islam 

Tes hubungan antara agama dan 

sertifikasi ternyata signifikan. Di 

antara mereka yang telah 

memperoleh sertifikasi Halal, 

hanya 50,7 persen yang setuju 

bahwa Malaysia memiliki 

mekanisme pemantauan yang 

tepat terhadap kepatuhan 

sertifikasi Halal dan hanya 38,2 

persen dari mereka yang setuju 

bahwa informasi tentang hub 

Halal di Malaysia sudah cukup. 

10 Rita Indah Mustikowati 

dan Sri Wilujeng tahun 

2016 

Religiusitas dan 

Kewirausahaan; Faktor 

Kritis dalam Mencapai 

Kinerja Bisnis pada 

UKM di Kabupaten 

Malang  

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengkaji 

faktor yang ada pada 

konsep religiusitas, 

meliputi kejujuran, etika, 

moral dan sikap saling 

menghargai 

mempengaruhi 

pencapaian kinerja 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa 

semua faktor yang ada pada 

konsep religiusitas, meliputi 

kejujuran, etika, moral dan sikap 

saling menghargai berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja 

bisnis. Dengan demikian, agar 

kinerja bisnis yang dicapai dapat 
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berdasarkan pada 

perspektif religiusitas. 

meningkat, maka para 

pengusaha UKM di Kabupaten 

Malang harus meningkatkan 

tingkat religiusitas yang 

dimiliki. 

11 Yosi Mardoni, Fuad 

Hadziq, and Ares Albirru 

Amsal tahun 2019 

Predicting Intention of 

Halal Product Usage 

Among Food Seller 

Using Theory of Planned 

Behavior 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

pengaruh sikap, norma 

subyektif, dan kontrol 

perilaku (Theory of 

Planned Behavior/ TPB) 

terhadap niat penjual 

makanan menggunakan 

produk halal. 

Ditemukan bahwa norma 

subyektif dan kontrol perilaku 

berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap niat penjual 

untuk menggunakan produk 

halal. Namun, sikap berpengaruh 

signifikan terhadap niat penjual 

makanan untuk menggunakan 

produk halal. 

12 Ahmad Rafiki tahun 

2014 

Determinants On The 

Obtainment Of Halal 

Certification Among 

Small Firms 

Tulisan ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi 

determinan dalam 

memperoleh sertifikasi 

halal di perusahaan kecil. 

Variabel independen 

digambarkan termasuk 

pengalaman bisnis, 

Motivasi Islam, Pelatihan 

Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa enam variable yaitu 

pengalaman bisnis, motivasi 

Islam, pendidikan, pelatihan 

bisnis, jaringan dan kepemilikan 

perusahaan ditemukan memiliki 

hubungan yang signifikan 

dengan diperolehnya sertifikasi 

halal, kecuali faktor pembiayaan 
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Islam, Pendidikan Islam, 

Jaringan Islam, keuangan 

Islam, Usia Perusahaan 

dan kepemilikan. 

dan umur perusahaan. 

13 Zul Ariff Abdul Latiff, 

Mohammad Amizi Ayob, 

dan Mohammad Izwani 

Halim tahun 2017. 

Preference Of food 

sellers towards Halal 

labe led fish ball in 

kelantan. 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

preferensi penjual 

makanan di Kelantan 

terhadap bakso ikan 

berlabel halal. Variabel 

penelitian ini 

pengetahuan, praktik, 

sikap, persepsi. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengetahuan, sikap, dan 

praktik penjual makanan 

berpengaruh terhadap bakso ikan 

berlabel halal. Ini menunjukkan 

bahwa penjual makanan tahu 

bahan yang digunakan dalam 

bakso ikan berlabel halal. Hasil 

analisis faktor menunjukkan 

bahwa pengetahuan merupakan 

faktor utama yang 

mempengaruhi keputusan 

penjual makanan dalam menjual 

produk bakso ikan berlabel 

halal. 
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14 Noor Afzainiza Afendi, 

Farah Lina Azizan, Aflah 

Isa Darami tahun 2014. 

Determinants of Halal 

Purchase Intention: Case 

in Perlis. 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-

faktor yang 

mempengaruhi minat 

beli produk halal pada 

konsumen di 

supermarket terpilih di 

sekitar Perlis. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sikap, norma subyektif, 

dan kontrol perilaku yang 

dirasakan berpengaruh positif 

terhadap niat untuk membeli 

produk. 

15 Achmad Nur Alfianto 

dan Anton Priyo 

Nugroho tahun 2020. 

The Impact of Islamic 

Finance Knowledge and 

Religiosity on Gold 

Investment Behavior: An 

Extended of The Theory 

of Planned Behavior. 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis 

pengaruh pengetahuan 

keuangan syariah 

terhadap sikap terhadap 

investasi emas dan 

menganalisis pengaruh 

religiusitas terhadap 

perilaku investasi emas 

dengan menggunakan 

pendekatan Theory of 

Planned Behaviour 

(TPB). 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa religiusitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

perilaku investasi emas. Selain 

itu, variabel sikap, norma 

subyektif, dan persepsi kontrol 

perilaku berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat 

berinvestasi emas. 

Sumber: Data diolah, 2022 

 



25 
 

 
 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai yaitu: 

a. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap minat pelaku usaha mikro dan 

kecil di Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap minat pelaku usaha 

mikro dan kecil di Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap minat pelaku usaha 

mikro dan kecil di Kota Makassar 

d. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan halal terhadap minat pelaku usaha 

mikro dan kecil di Kota Makassar 

e. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat pelaku usaha mikro 

dan kecil di Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan kepada masyarakat terkait Theory of Planned Behavior (TPB), 

Religiusitas, Pengetahuan halal, dalam menentukan minat untuk memperoleh 

sertifikat halal UMK di Kota Makassar sesuai rincian berikut: 
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a. Manfaat Teoritik 

Memberikan tambahan wawasan dan keilmuan kepada pihak-pihak yang 

berkonsentrasi di dunia akademik, khususnya dalam bidang keilmuan 

Ekonomi syariah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai sarana informasi terkait 

Theory of Planned Behaviour (TPB) yang dilengkapi pengetahuan dan 

religiusitas untuk melihat faktor penentu minat dalam memperoleh sertifikat 

halal usaha mikro dan kecil di Kota Makassar.  

b. Manfaat Praktis 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

secara umum lembaga halal canter untuk dijadikan acuan dalam sosialisasi 

labelisasi halal dan khususnya bagi pelaku UMK untuk memperoleh sertifikat 

halal dan merekomendasikan kepada pelaku usaha lainnya untuk melakukan 

sertifikasi halal di Kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

A. Theory of Planned Behavior (TPB)  

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori psikologi 

yang dapat digunakan dalam memprediksi perilaku seorang individu yang 

merupakan pengembangan teori perilaku sebelumnya yaitu Theory of Reasoned 

Action (TRA) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ajzen pada tahun 1985 

ditujukan untuk memprediksi perilaku individu secara lebih detail.
1
 Salah satu 

fungsi dari TPB adalah untuk memprediksi dan memahami faktor-faktor yang 

dapat memotivasi perilaku seorang individu. Teori ini menyediakan sebuah 

kerangka yang menggambarkan bahwa intensi merupakan faktor penentu 

seseorang untuk berperilaku. Perilaku (behavior) dan Intensi (intention) 

merupakan dua hal yang saling berkaitan. Intensi atau Intention adalah sebuah 

keputusan terencana atau keyakinan yang berorientasi pada suatu tujuan tertentu, 

sedangkan perilaku merupakan respon dari sebuah ketertarikan atau Intensi. 

Dapat dikatakan bahwa perilaku merupakan transformasi dari Intensi kepada 

keputusan.
2
 

TPB mengasumsikan bahwa perilaku manusia berasal dari niat individu 

untuk melakukan perilaku tertentu.
3
 Teori tersebut menyatakan bahwa sikap 

terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, 

                                                             
11

Neila Ramdhani, ―Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior,‖ 

Buletin Psikologi 19, no. 2 (2011): 55–69. 
2
Widayat Penentu Perilaku Berinvestasi. Journal of Innovation in Business & Economics, 

no.1 vol (2). (2010): 111-127.  
3
Ajzen, ―The Theory of Planned Behavior.‖ 
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memungkinkan untuk membentuk niat dan perilaku individu. Sederhananya, 

seseorang yang percaya bahwa jika perilaku tertentu positif dan orang-orang 

penting lainnya seperti anggota keluarga atau teman dekat mengharapkan dia 

untuk melakukan perilaku itu, dia akan melakukan perilaku itu.
1
 Selain itu, 

Theory Planned Behavior dapat menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku 

merupakan hal penting yang dapat memperkirakan suatu perbuatan, meski 

demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif 

serta mengukur kontrol perilaku persepsi orang tersebut. Adapun intensi individu 

untuk berperilaku adalah kombinasi dari sikap, norma subyektif, dan persepsi 

kontrol perilaku yang dijelaskan dalam gambar sebagai berikut
2
 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior 

Sumber: Icek Ajzen, 2005 

                                                             
1
Yunos, Mahmood, and Mansor, ―Understanding Mechanisms to Promote Halal Industry-

The Stakeholders‘ Views.‖ 
2
Icek Ajzen and Martin Fishbein, ―The Influence of Attitudes on Behavior,‖ The Handbook 

of Attitudes (2005): 173–221. 
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Intensi atau niat untuk berperilaku dapat diasumsikan sebagai gambaran dari 

faktor-faktor motivasional yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Intensi 

merupakan indikasi dari usaha yang dikeluarkan seseorang untuk menampilkan 

suatu perilaku tertentu. Intensi juga menunjukkan kesiapan seseorang untuk 

mewujudkan perilaku tertentu dan dianggap anteseden langsung dari sebuah 

perilaku. Intensi dapat diukur langsung dengan menanyakan subjek yang 

berkaitan dengan perilaku tertentu. Teori ini memberikan model yang dapat 

memprediksi perilaku melalui niat. Niat didefinisikan sebagai persepsi individu 

terhadap kemungkinan untuk melakukan perilaku. 

Theory Planned Behavior memiliki tiga variabel independent, Pertama 

adalah sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas 

sesuatu  terkait suka dan tidak suka atau menguntungkan dan tidak 

menguntungkan berdasar dari dalam diri individu. Kedua adalah dipengaruhi 

faktor luar,yaitu  faktor sosial yang disebut norma subjektif, hal tersebut mengacu 

pada tekanan sosial yang dirasakan. Ketiga yaitu kontrol perilaku atau persepsi 

individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu 

yang mengacu pada keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu 

perilaku tersebut seingga perilaku yang dikendalikan tersebut dapat dirasakan.
3
 

Lebih lengkap sebagai berikut; 

1. Sikap terhadap sertifikasi halal 

Sikap adalah landasan atas evaluasi terhadap objek tertentu yang berdasar 

pada kognisi, reaksi afektif, niat dalam melakukan perilaku, serta perilaku dari 

                                                             
3
Mery Citra Sondari and Rahmat Sudarsono, ―Using Theory of Planned Behavior in 

Predicting Intention to Invest : Case of Indonesia,‖ International Academic Research Journal of 

Business and Technology 1, no. 2 (2015): 137–141. 
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masa lampau yang dapat mempengaruhi kognisi, respons afektif, dan niat dalam 

berperilaku, hingga  perilaku di masa depan. Sikap terhadap sertifikasi halal  

adalah kecenderungan untuk memberikan respons dengan suka (favorably) atau 

dengan tidak suka (unfavorably) terhadap suatu objek, orang, institusi, atau 

kejadian tertentu.
4
 

Sikap adalah suatu perasaan, evaluasi, dan kecenderungan dari individu 

terhadap suatu obyek yang relatif konsisten dan terkontrol. Sikap membawa  

seseorang pada kerangka pemikiran terkaiti menyukai atau tidak menyukai 

sesuatu, tentang mendekati atau menjauhinya. Sikap terhadap sertifikasi halal juga 

dapat didefinisikan sebagai sejauh mana individu memiliki perasaan yang 

mendukung atau tidak menyukai terhadap sertifikasi halal. Adapun  Menurut 

teori, sikap adalah fungsi dari keyakinan. Seseorang yang percaya bahwa 

melakukan perilaku tertentu akan menghasilkan sebagian besar hasil positif akan 

memiliki sikap yang baik untuk melakukan perilaku tersebut, sementara orang 

yang percaya bahwa melakukan perilaku tersebut akan menghasilkan sebagian 

besar hasil negatif akan memiliki sikap yang tidak menguntungkan.
5
 Sehingga ada 

tiga komponen yang digunakan untuk mengukur sikap terhadap sertifikasi halal 

diantaranya; 

a. Cognitive, yaitu  menekankan pada beberapa aspek gejala yang berkaitan 

dengan logika seseorang. Gejala tersebut dapat berupa sebuah pengolahan, 

                                                             
4
Ajzen, ―The Theory of Planned Behavior.‖ 

5
Noor Raudhiah Abu Bakar, Farah Mohd Shahwahid, and Siti Hawa Radin Eksan, 

―Theory of Planned Behaviour and Halal Compliance,‖ International Journal of Academic 

Research in Business and Social Sciences 8, no. 5 (2018). 
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pengalaman, dan keyakinan. Dimana keyakinan tersebut berkaitan dengan 

harapan-harapan individu tentang objek ataupun kelompok objek tertentu. 

b. Affective, yaitu aspek yang menitikberatkan pada sebuah proses terkait 

perasaan-perasaan tertentu ketika melakukan evaluasi terhadap suatu objek. 

Seperti ketakutan, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditunjukan kepada 

objek-objek tertentu. Aspek afektif merujuk pula pada suatu perasaan positif 

dan perasaan negatif yang muncul pada individu-individu terhadap objek 

yang disikapinya. 

c. Conative, melibatkan suatu keadaan yang mudah terpengaruh untuk 

bertindak terhadap objek tertentu. Keyakinan yang mendasari sikap 

seseorang terhadap perilaku. 

Sikap sebagai evaluasi positif atau negatif dari seseorang menuju perilaku 

tertentu. Sikap dapat diekspresikan sebagai evaluasi tentang bagaimana seseorang 

merasa senang atau tidak senang terhadap perilaku.
6
 Sementara Alleyne dan 

Broome menguji niat untuk berinvestasi pada calon investor, dengan 

menggunakan beberapa eksogen variabel seperti sikap, norma subyektif, kontrol 

perilaku yang dirasakan dan kecenderungan risiko.
7
 Mereka mampu menjelaskan 

bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan memiliki 

dampak pada niat investasi. 

 

 

                                                             
6
Fishbein and Ajzen, ―A Bayesian Analysis of Attribution Processes,‖ Psychological 

Bulletin 82, no. 2 (1975): 261–277. 
7
Philmore Alleyne and Broome Tracey, ―Using the Theory of Planned Behaviour and Risk 

Propensity to Measure Investment Intentions among Future Investors,‖ Journal of Eastern 

Caribbean Studies 36, no. 1 (2011): 1–20. 
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2. Norma Subyektif  

Norma subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap tekanan 

sosial yang ada di lingkungan sehingga ia termotivasi untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku yang dipertimbangkan.Norma subyektif diartikan sebagai 

persepsi individu terhadap kemungkinan kelompok atau individu lain sebagai 

acuan, setuju atau tidak setuju dengan perilaku tertentu yang ingin dilakukan.
8
 

Norma subyektif juga merupakan fungsi dari keyakinan yang menentukan 

individu atau kelompok untuk berpikir apakah dia harus atau tidak harus 

melakukan perilaku. Hal ini juga berhubungan dengan keputusan normatif yang 

dirasakan dari perilaku atau keyakinan yang mendasari norma subyektif 

seseorang. Keyakinan normatif yang mudah diakses dalam memori bergabung 

untuk menghasilkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif 

sehubungan dengan melakukan perilaku.
9
  

Ketika seseorang melakukan perilaku tidak terlepas dari kegiatan 

pengambilan keputusan. Keputusan yang akan diambil oleh seseorang dilakukan 

dengan pertimbangan sendiri maupun atas dasar pertimbangan orang lain yang 

dianggap penting. Minat memperoleh sertifikat halal dipengaruhi oleh rekan kerja, 

keluarga,orang-orang yang dianggap penting dalam kehidupan mereka
10

 atau 

dikenal sebagai orang-orang penting dan juga teman.
11

 semakin besar pengaruh 

orang lain yang signifikan akan menyebabkan niat yang lebih besar untuk 

                                                             
8
Margaret Tan and Thompson S.H. Teo, ―Factors Influencing the Adoption of Internet 

Banking in Malaysia,‖ Journal of Internet Banking and Commerce 21, no. 1 (2016). 
9
Bakar, Shahwahid, and Eksan, ―Theory of Planned Behaviour and Halal Compliance.‖ 

10
Christian Koropp et al., ―Financial Decision Making in Family Firms: An Adaptation of 

the Theory of Planned Behavior,‖ Family Business Review 27, no. 4 (2014): 307–327. 
11

Alleyne and Tracey, ―Using the Theory of Planned Behaviour and Risk Propensity to 

Measure Investment Intentions among Future Investors.‖ 
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berinvestasi. Norma subjektif merupakan respon seseorang/individu terhadap 

berbagai tekanan sosial dan pengetahuan yang di peroleh untuk melakukan suatu 

tindakan atau tidaknya dalam pengambilan keputusan seseorang. 

 Norma subjektif menurut Adi dkk
12

 dipengaruhi oleh dua hal, 

diantaranya; keyakinan normatif dan motivasi individu. 

1. Keyakinan Normatif (Normative Belief) 

Keyakinan normatif adalah preferensi yang diinginkan oleh kelompok atau 

individu kepada individu lainnya untuk melakukan atau atau tidak suatu 

perilaku.
13

 Normative Belief  yaitu keyakinan terhadap orang lain (kelompok 

acuan) bahwa mereka berpikir subjek seharusnya atau tidak melakukan suatu 

perilaku atau keyakinan normatif tentang harapan orang lain (kelompok 

acuan) terhadap dirinya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. 

2. Motivasi Untuk Mematuhi (Motivation to Comply) 

Motivasi diartikan sebagai kesediaan dari seorang individu  untuk memenuhi 

tujuan dan kebutuhan yang diharapkannya. Motivasi berarti dorongan yang 

dalam diri yang menggerakkan seseorang untuk bertindak agar tujuan dan 

kebutuhan individu ata kelompok tersebut terpenuhi. Motivation to Comply 

yaitu motivasi yang sejalan dengan keyakinan normatif atau motivasi yang 

sejalan dengan orang yang menjadi kelompok acuan. 

Norma subyektif juga dapat diartikan sebagai pengaruh sosial terhadap 

niat labelisasi halal pelaku di mana memiliki bukti yang dapat mempengaruhi, 

                                                             
12

Fajar Adi, Ujang Sumarwan, and Idqan Fahmi, ―Pengaruh Faktor Sikap, Norma 

Subjektif, Demografi, Sosioekonomi Serta Literasi Keuangan Syariah Dan Konvensional Terhadap 

Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa,‖ Al-Muzara’ah 5, no. 1 (2018): 1–20. 
13

Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen (Gramedia Pustaka Utama, 2002). 
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baik secara langsung maupun tidak langsung, niat untuk menarik suatu perilaku.
14

 

Ini berarti bahwa orang lain yang signifikan memainkan peran penting dalam 

mempengaruhi niat deposito untuk menarik tabungannya ketika bank syariah 

menawarkan produk dan layanan yang melanggar prinsip-prinsip Islam. 

3. Kontrol Perilaku 

Kontrol perilaku adalah bagian komponen penting yang melengkapi 

Theory Planned Behavior untuk memprediksi niat dalammelakukan perilaku. 

Kontrol perilaku yang dirasakan dapat didefinisikan sebagai asumsi seseorang 

memiliki keyakinan pada kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu.
15

 Behavior Control mengacu pada kepercayaan orang dalam melakukan 

tugas tertentu. Kontrol yang dianggap sebagai prediktor ketiga perilaku dari niat 

perilaku. Konstruksi ini menjelaskan bahwa orang percaya diri untuk melakukan 

tindakan ketika mereka memiliki sumber daya yang cukup dan kesempatan untuk 

melakukannya.
16

 Kontrol keyakinan, berkaitan dengan kehadiran yang dirasakan 

dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

melakukan perilaku. Bersama dengan kekuatan yang dirasakan dari faktor-faktor 

ini untuk memfasilitasi atau mengganggu kinerja perilaku, keyakinan kontrol yang 

mudah diakses menghasilkan tingkat tertentu dari kontrol perilaku yang dirasakan 

dalam kaitannya dengan perilaku.
17

  

                                                             
14

Muhamad Abduh, Mohd Azmi Omar, and Jarita Duasa, ―The Impact of Crisis and 

Macroeconomic Variables towards Islamic Banking Deposits Department of Business 

Administration Department of Economics , Kulliyah of Economics and Management Sciences , 

International Islamic University , Malaysia,‖ American Journal of Applied Sciences 8, no. 12 

(2011): 1413–1418. 
15

Ajzen, ―The Theory of Planned Behavior.‖ 
16

Ibid. 
17

Bakar, Shahwahid, and Eksan, ―Theory of Planned Behaviour and Halal Compliance.‖ 
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Kontrol perilaku didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap 

hambatan dalam melakukan suatu perilaku. Kontrol perilaku memandang 

pengendalian yang dimiliki seseorang terhadap perilakunya berada pada sebuah 

kontinum dari perilaku yang mudah dilakukan dengan usaha dan sumber daya 

yang cukup. Seseorang akan berpartisipasi dalam asuransi jiwa ketika mereka 

merasa memiliki sumber daya yang memadai dan mereka memiliki sarana untuk 

melakukan tindakan. Dengan kata lain, perilaku yang dirasakan kontrol adalah 

persepsi tentang tingkat kontrol perilaku yang dapat dikelola atau apakah ada 

kesulitan dalam melakukan suatu tugas.
18

 Orang tidak akan berpartisipasi dalam 

asuransi jiwa jika mereka memiliki kontrol yang dirasakan tidak cukup (sumber 

daya) meskipun mereka mungkin memiliki persepsi positif (sikap) dan 

lingkungannya (norma subyektif) mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi. 

Kontrol perilaku yang dirasakan menjadi tiga variabel laten yaitu efikasi 

diri, kondisi fasilitasi sumber daya, dan fasilitasi teknologi  kondisi.
19

 Namun, 

hanya dua faktor penentu yang diadaptasi dalam penelitian ini karena sifat 

penelitian ini. Faktor penentu tersebut adalah efikasi diri dan kondisi fasilitasi 

sumber  daya. Penulis menambahkan determinan baru dalam kerangka di bawah 

konstruk perilaku yang dirasakan yaitu literasi keuangan. Fasilitasi teknologi 

konstruk tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena tidak relevan dengan niat 

pembelian asuransi jiwa atau Takaful. Konsep self-efficacy diperkenalkan oleh 

                                                             
18

Icek Ajzen and Thomas J. Madden, ―Prediction of Goal-Directed Behavior: Attitudes, 

Intentions, and Perceived Behavioral Control,‖ Journal of Experimental Social Psychology 22, no. 

5 (1986): 453–474. 
19

R S Rohmah and E Martini, ―Analisis Niat Konsumen Dalam Menggunakan Qris Di 

Surakarta Berdasarkan Model Decompossed Theory Of Planned Behavior,‖ eProceedings … 

(2021), 

https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/14925. 
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Bandura (1986), sedangkan konsep kondisi fasilitasi sumber daya yang berasal 

dari Triandis (1980). Self-efficacy didefinisikan sebagai kemampuan individu 

kemampuan untuk menggunakan teknologi seperti komputer untuk melakukan 

tugas.
20

 Sedangkan konsep sumber daya kondisi yang memfasilitasi adalah 

lingkungan yang mendukung tindakan individu.
21

Ada perbedaan antara self-

efficacy dan sumber daya memfasilitasi kondisi dalam konsepsi istilah. Diri 

kemanjuran berfokus pada konsepsi internal individu kondisi yang memfasilitasi 

sumber daya konsentrasi pada konsepsi eksternal.
22

 

B. Minat untuk Memperoleh Sertifikat Halal 

Label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang 

dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label adalah suatu 

bagian dari suatu  produk yang membawa informasi verbal dan merupakan bagian 

dari kemasan tentang produk.
23

 Salah satu label yang tercantum pada produk 

adalah label halal. Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga 

yang berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk memastikan bahwa produk 

tersebut sudah lolos pengujian kehalalan sesuai syariat Islam. Pencantuman label 

halal bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan kehalalan dan 

kenyamanan atas pemakaian produk tersebut. 

                                                             
20

Albert Bandura, ―The Explanatory and Predictive Scope of Self-Efficacy Theory,‖ 

Journal of Social and Clinical Psychology 4, no. 3 (1986): 359–373. 
21
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22

Maizatul Haizan Mahbob et al., ―The Elements of Behavioral Control in Facilitating the 
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23
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Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia 

adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata 

halal dalam sebuah lingkaran. Peraturan pelabelan yang dikeluarkan Dirjen POM 

(Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, mewajibkan para produsen-produsen produk kosmetik dan 

makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang 

kandungan (ingredient) dari produk kosmetik ataupun makanan yang dikosumsi  

tersebut.  

Label setidaknya harus memuat tentang keterangan barang dan identitas 

pelaku usaha. Selain itu, label juga harus memuat informasi tentang simbol 

bahaya, pernyataan kehati-hatian dan peringatan yang jelas. Dengan begitu 

konsumen dapat memperoleh sedikit informasi yang dapat membantu mereka 

untuk menentukan sendiri kehalalan suatu produk kosmetik.  

Fishbein & Ajzen mendefinisikan sikap sebagai evaluasi positif atau 

negatif dari seseorang menuju perilaku tertentu.
24

 Hasil sikap dapat diekspresikan 

sebagai evaluasi tentang bagaimana seseorang merasa senang atau tidak senang 

terhadap perilaku.
25

 Adapun untuk menguji niat untuk berinvestasi pada calon 

investor, dengan menggunakan beberapa eksogen variabel seperti sikap, norma 

subyektif, kontrol perilaku yang dirasakan dan kecenderungan risiko.
26

 Mereka 

mampu menjelaskan bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku yang 

dirasakan memiliki dampak yang signifikan pada niat investasi. Studi lain juga 

                                                             
24

Fishbein and Ajzen, ―A Bayesian Analysis of Attribution Processes.‖ 
25

Icek Ajzen, Behavioral Interventions Based on the Theory of Planned Behavior, How to 

Complete a Risk Assessment in 5 Days or Less, 2008. 
26
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buktikan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli 

bersama.
27

 

Ketika sikap dan norma subyektif terlibat dalam perilaku, maka semakin 

besar kontrol yang dirasakan, semakin besar kemungkinan seseorang akan 

membentuk niat untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Niat diharapkan 

mengarah pada kinerja perilaku sejauh orang sebenarnya mampu melakukan atau 

sejauh mereka memiliki kontrol aktual atas perilaku tersebut.
28

 Niat untuk 

berperilaku dapat terjadi di bawah kendali kesadaran dan kemauan keras.
29

 Ini 

berarti bahwa individu dapat mengambil tindakan tertentu pada dasar mereka. 

Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa niat yang teguh individu, maka 

kemungkinan untuk melakukan perilaku yang sebenarnya, juga pasti. Pada 

penelitian sebelumnya dapat dibuktikan dengan berbagai eksperimen bahwa niat 

perilaku dapat menjadi prediksi perilaku masa depan. 

C. Pengetahuan Halal 

Pengetahuan adalah hasil dari perasaan ingin tahu yang melalui proses 

sensoris pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan 

domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior.
30

 

Pengetahuan atau knowledge adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu 

seseorang terhadap suatu objek melalui pancaindra yang dimilikinya. Panca indra 

manusia guna penginderaan terhadap objek yakni penglihatan, pendengaran, 
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penciuman, rasa dan perabaan. Pada waktu penginderaan untuk menghasilkan 

pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap 

objek. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indra pendengaran 

dan indra penglihatan.
31

  

Pengetahuan tentang produk merupakan kumpulan dari berbagai macam 

informasi produk yang meliputi kategori produk, merek, atribut atau fitur, harga, 

dan produk yang terpercaya.
32

 Pengetahuan produk juga melibatkan pengetahuan 

tentang manfaat dan kepuasan yang diberikan oleh produk. Hal ini terkait dengan 

pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk (fisik maupun abstrak), 

pengetahuan tentang pembelian mengenai kapan dan di mana suatu produk akan 

dibeli serta pengetahuan tentang penggunaan, termasuk cara produsen 

memasukkan saran tentang penggunaan atau konsumsi suatu produk sehingga 

produk dapat berfungsi dengan baik.Pengetahuan Produk (Product Knowledge) 

sebagai acuan terhadap semua informasi/berita yang dapat dipertanggung 

jawabkan kedalam pikiran konsumen yang sama persis terhadap pengetahuan 

produk halal. Pengetahuan produk menjadi hal yang penting untuk produsen dan 

konsumen sehingg hal ini dianggap menarik. Konsumen yang berpengetahuan 

lebih tinggi akan lebih realistis dalam pemilihan sesuai harapannya. 

Pengetahuan seseorang terhadap produk menjadi dasar perilaku produsen 

yang sama saja dengan mencari berita yang benar agar tidak tertipu berita bohong 

yang beredar. Ada dua macam pemikiran yang membedakan yang pertama 
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pengetahuan objektif dan self-assesed, pengetahuan objektif yaitu informasi yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara terus menerus. Selanjutnya self-assessed 

adalah menyangkut tentang pemikiran seseorang bagaimana dan seberapa jauh 

tentang pengetahuan terhadap produk makanan halal maupun produk turunan.
33

 

Adapun prosedur dan standar kehalalan tidak terbatas hanya pada mengikuti 

ajaran agama, namun perlu memerhatikan kebersihan dan kualitas. Bahan baku, 

barang setengah jadi, dan semua peralatan yang digunakan juga harus mengikuti 

hukum syariah dan harus memenuhi persyaratan. Proses produksi pangan harus 

dipantau dan diawasi oleh inspektur muslim kompeten yang diamanahkan untuk 

itu.
34

 Pengetahuan produk halal dengan demikian diartikan sebagai kumpulan 

berbagai macam informasi tentang produk halal, yang meliputi kategori produk, 

merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, tempat dan 

waktu penjualan, cara penggunaan dan kepercayaan mengenai kehalalan produk.
35

 

Pengetahuan yang dinilai adalah sertifikasi produk halal, kemasan, dan 

produk turunannya yang mengandung unsur haram. Pengetahuan pedagang 

tentang produk turunan menjadi perhatian pemerintah dan ormas Islam, yaitu 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama 

Indonesia, pengetahuan responden tentang sertifikasi produk halal, jaminan 

produk halal dan hukumnya, serta perlunya pelabelan produk halal Hal ini 
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menunjukkan bahwa sosialisasi undang-undang jaminan produk halal di Kota 

Makassar belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu 

meningkatkan sosialisasi agar masyarakat khususnya pelaku usaha makanan dapat 

memahami esensi dari undang-undang jaminan produk halal bagi masyarakat. 

Pengetahuan produk halal terkait dengan kesadaran akan kategori dan merk 

produk, terminologi produk, Atribut/ciri produk, dan kepercayaan tentang kategori 

produk secara umum. Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek menghasilkan 

tingkatan yang berbeda-beda yang dibagi menjadi 6 tingkatan, diantaranya:
36

  

1. Tahu (Know) 

Tahu diartikan untuk mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari dan 

diperoleh sebelumnya. Tahu dalam tingkatan pengetahuan berada pada tingkatan 

paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang 

dipelajari saat ini antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan, dan sebagainya. 

2. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan meginterprestasikan materi tersebut secara 

benar. Seseorang yang paham terhadap objek tertentu harus bisa menjelaskan dan 

memahami. 
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3. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menggunakan materi yang telah 

dikuasai atau dipahami pada situasi atau konsisi yang sebenarnya. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis diartikan suatu kemampuan untuk menjabarkan atau 

mengkelompokkan serta mencari hubungan antara komponen-komponen yang 

terdapat dalam suatu masalah atau objek tertentu. Kemampuan analisis dapat 

dilihat dari seseorang dalam membedakan, memisahkan dan mengelompokan 

suatu objek. 

5. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis diartikan kemampuan untuk meletakkan atau merangkum 

komponen komponen pengetahuan didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Misalnya kemampuan untuk menyusun, merancang dan meringkas teori-teori 

yang sudah ada. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi diartikan kemampuan seseornag untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap objek tertentu. Penilaian ini didasarkan pada kriteria yang telah 

ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang sudah ada. 

Menurut Budiman dan Riyanto (2013) faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan
37

: 
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1. Pendidikan 

Proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan 

merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin capat menerima dan 

memahami suatu informasi sehingga pengetahuan yang dimiliki juga semakin 

tinggi.
38

  

2. Informasi atau Media Massa 

Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memanipulasi, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi dengan  

tujuan tertentu. Informasi mempengaruhi pengetahuan seseorang jika sering 

mendapatkan informasi tentang suatu pembelajaran maka akan menambah 

pengetahuan dan wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering menerima 

informasi tidak akan menambah pengetahuan dan wawasannya. 

3. Sosial, Budaya dan Ekonomi. 

Tradisi atau budaya seseorang yang dilakukan tanpa penalaran apakah 

yang dilakukan baik atau buruk akan menambah pengetahuannya walaupun tidak 

melakukan. Status ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang 

dibutuhkan untuk kegiatan tertentu. Seseorang yang mempunyai sosial budaya 

yang baik maka pengetahuannya akan baik tapi jika sosial budayanya kurang baik 

maka pengetahuannya akan kurang baik. Status ekonomi seseorang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan karena seseorang yang memiliki status 
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ekonomi dibawah ratarata maka seseorang tersebut akan sulit untuk meningkatkan 

pengetahuan. 

D. Religiusitas 

Istilah "Keagamaan" atau "Agama" sering digunakan secara bergantian 

untuk mendefinisikan suatu  konsep yang sama; yaitu berkaitan dengan pemujaan, 

pengabdian, dan keyakinan individu terhadap keIlahian.
39

 Religiusitas dipandang 

sebagai kepercayaan kepada Tuhan yang diikuti oleh prinsip-prinsip kepercayaan 

dan praktik sesuai syariat yang ditetapkan. Religiusitas dapat menunjukan 

tingkatan atau derajat agama seseorang yang dapat diwujudkan dalam berbagai 

sisi kehidupan manusia. Sikap religiusitas merupakan integrasi secara kompleks 

antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri 

seseorang. Religiusitas dapat dilihat dari aktivitas beragama dalam kehidupan 

sehari-hari yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten.
40

  

Religiusitas dapat didefinisikan sebagai komitmen keagamaan (yang 

berkaitan dengan agama atau keyakinan iman) yang dapat dilihat melalui afiliasi 

keagamaan individu atau keyakinan iman yang dianut. Religiusitas dilihat dari 

sejauh mana seorang individu berkomitmen pada agama yang dianutnya dan 

ajarannya, seperti sikap dan perilaku individu yang mencerminkan komitmen 

tersebut.
41

 Religiusitas ialah suatu sumber daya perusahaan yang mempunyai 
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kemampuan meningkatkan usaha agar eksistensi usaha tersebut bisa tetap 

dipertahankan.
42

  

Beberapa penelitian melihat bahwa Islam mengacu pada identitas agama, 

terutama dalam hal perbedaan antara agama lain dalam hal ibadah dan juga cara 

praktik hidup. Oleh karena itu, sejauh individu menganggap dirinya seorang 

Muslim, religiusitasnya dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat untuk 

konsumsi daging halal.
43

 Bonne dkk menunjukkan bahwa faktor agama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumsi yang mengarah pada  proses 

pengambilan keputusan makanan dan kebiasaan makan.
44

 Rutin melaksanakan 

shalat wajib, puasa selama bulan Ramadhan, bayar zakat sesuai kriteria yang 

ditentukan, selalu hindari dosa, ikuti perintah Islam dalam semua urusan 

kehidupan, jauhkan dari penghasilan haram, baca Al-Quran secara teratur 

merupakan pengukuran religiusitas.
45

 Adapun ayat terkait anjuran mengkonsumsi 

makanan halal, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 114.
46

  

كُرُو ا وَٱشأ لٗا طيَِّبا ُ حَلََٰ ا رَزَقكَُمُ ٱللََّّ بدُُونَ  فكَُلىُاْ مِمَّ ِ إنِ كُىتمُأ إيَِّايُ تعَأ مَتَ ٱللََّّ  ٨٨١اْ وعِأ
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Terjemahan: 

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

kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah 

kepada-Nya. 

Berdasarkan ayat tersebut agar azab Allah tidak menimpa kamu lantaran 

tidak mensyukuri nikmat-Nya, Maka makanlah wahai oarang-orang mukmin, dari 

apa yang Allah rizkikan kepada kalian dan menjadikannya halal lagi baik bagi 

kalain, dan syukurilah nikmat-nikmat Allah yang terlimpah pada kalian, dengan 

mengakuinya dan mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah, jika kalian 

adalah orang-orang yang tunduk kepada perintahNya, juga mendengar dan taat 

kepadaNya, kalian hanya beribadah kepadaNya semata, tidak ada sekutu 

bagiNya.
47

 

Religiusitas terbagi atas lima dimensi yaitu: ritualistik, ideologis, 

konsekuensial, intelektual, dan eksperimental. Ritualistik dapat dilihat dari 

perilaku seseorang yang beragama, seperti berdoa, puasa dll. Dimensi ideologis 

ditandai dengan keyakinan seseorang terhadap ajaran agama. Dimensi 

konsekuensial menunjukkan pentingnya agama dalam kehidupan seseorang. 

Intelektual mengacu pada pengetahuan seseorang tentang ajaran Islam, sedangkan 

eksperimental mengacu pada praktik agama seseorang.
48

 Adapun Kejujuran 

merupakan salah satu aspek religiusitas yang membuat orang lain percaya.
49
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Religiusitas adalah konstruksi multidimensi yang terdiri dari banyak 

dimensi seperti keyakinan, nilai, keterlibatan, ritual, dan ketakutan akan hukuman 

Tuhan.
50

 Dengan semikian konstruk religiusitas Muslim untuk menjelaskan niat 

untuk membeli produk keuangan syariah. Religiusitas Muslim mempengaruhi 

pembelian niat melalui sikap membeli. Demikian juga penelitian ini akan 

menggunakan konstruk Muslim religiusitas yang menitikberatkan pada perspektif 

aturan Islam. Sebelumnya pengukuran religiusitas hanya dilihat dari satu ukuran 

saja, seperti frekuensi datang ke mesjid bagi muslim atau berdoa namun hal ini 

tidak mencerminkan kompleksitan dari pengkuran religiusitas secara kardinal. 

Terlepas dari itu, salah satu pengkuran religiusitas yang sering dijadikan rujukan 

pengukuran yaitu terkait faktor-faktor yang ada pada konsep religiusitas, meliputi 

kejujuran, etika, moral dan sikap saling menghargai berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja bisnis.
51

  

Religiusitas merupakan indikasi turunan seseorang terhadap agamanya. 

Komitmen pribadi untuk mematuhi aturan ilahi tidak hanya dapat memengaruhi 

komunikasi sosial pribadinya, tetapi juga keputusannya dalam memilih dan 

mengonsumsi produk dan layanan.
52

 Anton dalam penelitianya menggunakan 

skala pengukuran religiusitas dengan Islamic doktrinal, Intrinsic religiousity dan 

ekstrinsik religiousity berdasarkan pada alat ukur yang digunakan oleh Youssef 

dkk dalam penelitianya yang berjudil Islamic Behavioral Religiusity Scale (IBRS) 
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di Cairo. Kelebihan skala IBRS ini yaitu karena melibatkan ahli syariah, sosiologi, 

psikologi dan marketing. Sementara Dwiwiyati dkk mengukur religiusitas 

menggunakan teori Stark dan C.Y Glock yang meliputi dimensi ritual (syariah), 

dimensi ideologis (aqidah), dimensi intelektual (ilmu), dimensi pengalaman dan 

dimensi konsuensial.
53

 

E. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah entitas 

usaha yang mendapat perhatian khusus dan prioritas dari pemerintah. Undang-

undang NO 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif 

milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang buukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha 

kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. 

Selain itu, kriteria UMKM telah diatur dalam peraturan terbaru PP No. 7 

tahun 2021 pada Pasal 35 ayat (3) PP 7 tahun 2021 yaitu untuk usaha mikro, 

mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp1 miliar, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil, mempunyai 

modal usaha lebih Rp1 – 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. Usaha menengah mempunyai modal usaha Rp5 – 10 miliar, tidak 
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termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, kriteria hasil penjualan 

tahunan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) PP 7 tahun 2021 yaitu Usaha 

Mikro, mempunyai hasil penjualan tahunan hingga dengan paling banyak Rp2 

miliar. Usaha Kecil mempunyai hasil penjualan tahunan Rp2 – 15 miliar dan 

usaha menengah mempunyai hasil penjualan tahunan Rp15 – 50 miliar. 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah gambaran menyeluruh dalam penelian yang 

akan dilakukan. Dari gambar ini telah tergambarkan apa yang akan dikaji beserta 

dengan prosedur dalam penelitian. Kerangka konseptuan memudahkan pembaca 

maupun yang terkait dengan penelitian ini dalam memahami alur dari penelitian 

karena berisikan tentang poin-poin alur berpikir dalam penelitian. Berikut 

kerangka konseptual dalam penelitian ini: 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

Sumber: Data Diolah, 2022 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat asosiatif berdasarkan 

tingkat eksplanasinya, penelitian asosiatif adalah suatu rumusan masalah 

penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Pelaksanaan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahh survei untuk 

mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, 

pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa 

hipotesis tentang variabel sosialogi dan psikologis dari sampel yang diambil dari 

populasi tertentu , teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau 

kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cendrung untuk di 

generasikan.
1
 Dalam penelitian ini menggunakan hubungan kausalitas dimana 

hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat.  

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan variabel adopsi 

dari TPB (sikap terhadap halal, norma subyektif, dan kontrol perilaku terencana) 

yang dilengkapi pengetahuan halal, dan religiusitas dengan minat pelaku usaha 

mikro dan kecil di bidang kuliner di Kota Makassar. 

 

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016). 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelittian ini berlokasi di Kota Makassar dan mengambil objek pelaku 

usaha mikro dan kecil dalam bidang kuliner yang telah ataupun sedang melakukan 

proses sertifikasi halal. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel 

tertentu, dengan tehnik pengambilan sampel dilakukan secara random. Penelitian 

kuantitatif  yang dimulai dengan proses kegiatan mempelajari permasalahan yang 

hendak diteliti dengan merumuskan masalah penelitian dengan jelas sehingga 

terarah.
1
 Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel 

bebas dengan variabel terikat serta faktor penentu minat usaha mikro dan kecil 

bidang kuliner dalam mendapatkan labelisasi halal di Kota Kota Makassar. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk diteliti dan ditarik kesimipulannya
2
 Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah pelaku UMK dibidang kuliner yang ada di Kota Makassar .  

  

                                                             
1
Ibid. 

2
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2003).  



53 
 

 
 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi. Adapun sampling yang digunakan adalah insidental yaitu 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
3
 

Adapun penentuan pengambilan jumlah responden (sampel) dilakukan 

berdasarkan pendapat Ferdinand yang menyatakan bahwa jumlah anggota sampel 

ditetapkan dengan minimal 5 sampai 10 dikalikan dengan jumlah indikator yang 

diteliti, penjabarannya sebagai berikut.
4
  

Sampel kecil  =  5-10 X Indikator  

Jumlah indikator  = Sikap memperoleh sertifikat halal   = 6 

  Norma subyektif      = 3 

  Kontrol perilaku terencana    = 3 

   Pengetahuan halal      = 3 

  Religiusitas      = 3 

  Minat pelaku usaha memperoleh sertifikat halal = 3 

Total sampel  =  21 X 7 =147 pelaku usaha sebagai sampel 

 

                                                             
3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, Dan R&D. 

4
Augusty, Ferdinand.. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, 

Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2006) 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi : 

1. Observasi  

Teknik ini digunakan dalam mengamati tentang kodisi lokasi penelitian dan 

karakteristik dari wirausaha serta untuk memperoleh data tentang berbagai 

fenomena yang berhubungan dengan variabel penelitian. 

2. Kuesioner (angket) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (kuesioner atau angket).
5
 Instrumen ini dibuat sesuai dengan 

indikator-indikator variabel penelitian dalam bentuk pernyataan dengan lima 

pilihan yang merujuk pada skala likert yaitu Sangat Tidak Setuju hingga Sangat 

Setuju. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data sekunder berupa profil Kota Makassar dan data lain yang 

dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bahan penelitian yang 

digunakan, disebut  angket tertutup dimana angket ini telah dilengkapi dengan 

alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang 

telah tersedia. Pada penelitian ini jawaban diberikan oleh responden kemudian 

                                                             
5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, Dan R&D. 
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diberi skor yang mengacu pada skala interval yang merupakan persepsi dari 

seseorang atas suatu kejadian atau pernyataan yang diberikan dalam 

instrumen/kuesioner.
6
 Pengukuran yang dipakai adalah skala likert, yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang tentang 

suatu objek atau fenomena tertentu, yaitu:  Sangat Setuju (SS) = 5; Setuju (S) = 4; 

Netral (N) = 3; Tidak setuju (TS) = 2; dan Sangat tidak setuju (STS) = 1. 

F. Validitas dan Reliabilitasi Instrumen 

1. Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana akurat koesioner 

yang digunakan dan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Uji validitas dengan 

korelasi Pearson menggunakan prinsip menghubungkan antara masing-masing 

skor ítem pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden 

atas kuesioner. Untuk melakukan uji validitas, penelitian ini menggunakan 

program smart PLS. Penentuan valid tidaknya suatu kuisioner dilihat dari nilai 

loading factor lebih besar dari 0,7 dapat dikatakan ideal. Sementara nilai Average 

Variance Extracted (AVE) harus lebih besar dari 0,5. 

2. Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah menunjuk pada adanya konstintensi dan stabilitas 

nilai hasil skala pengukuran tertentu, reliabilitas berfokus pada masalah akurasi 

pengukuran dan hasilnya. Alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koesioner dikatakan 

                                                             
6
Suryani and Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). 
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reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu yang disajaikan dalam bentuk kuisioner. Dalam 

penelitian ini uji reliabilitas dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s α atau 

composite reliability melebihi 0,7. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi, yang digunakan untuk menggambarkan informasi tentang 

karakteristik individu yang dianalisis. 

2. Analisis Structural Equation Modeling (SEM) 

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan gabungan dari dua 

metode statistik yang terpisah yaitu analisis faktor (factor analysis) yang 

dikembangkan di ilmu psikologi dan psikometri serta model persamaan simultan 

(simultaneous equation modeling) yang dikembangkan diekonometrika. Manfaat 

dengan menggunakan SEM dibandingkan dengan generasi pertama multivariate 

seperti principal component analysis, factor analysis, discriminant analysis atau 

multiple regresion, SEM mempunyai fleksibelitas yang lebih baik bagi peneliti 

untuk menghubungkan antara teori dan data dengan berbasis analisis covarians 

sehingga dapat memberikan matriks covarians yang lebih akurat. SEM adalah 

prosedur mendalam yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mensurvei validitas 
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kecurigaan mereka. Alat analisis ini akan dioperasikan menggunakan Structural 

Equation  Modeling (SEM) dengan berbasis Partial Least Square (PLS) 

a. Model pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran (Outer Model) merupakan model yang dirancang untuk 

mendefinisikan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Model 

pengukuran dipakai untuk melihat kesesuaian validitas konstruk serta reliabilitas 

instrumen.
7
  

b. Model Struktur (Inner Model) 

Model struktural adalah model yang menggambarkan hubungan antara 

variabel laten dengan variabel manifest nya. Model struktural dalam PLS 

dievaluasi dengan memakai R-square untuk konstruk dependen uji T, 

signifikan, dan koefisien parameter jalur struktural. Nilai R-square dipakai 

untuk melaksanakan pengukuran tingkat variasi perubahan variabel independen 

terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R² berarti semakin baik model 

prediksi dari model yang diajukan.
8
 Nilai R-square 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat 

disimpulkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah. 

3. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis hubungan model 

struktural yang telah dibuat. Seluruh hipotesis yang diajukan diuji dengan melihat 

hasil dari analisis tanda dan besaran serta signifikansi valuenya sesuai dengan 

yang telah dikemukakan, apabila tanda sesuai dengan teori dan singnifikan <0,05 

                                                             
7
W. Abdillah and J. Hartono, Partial Least Square (PLS) – Alternative Structural 

Equation Modelling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis. (CV Andi Offset, 2015). 
8
Ibid. 
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maka dinyatakan hipotesis signifikan, sedangkan bila tidak sesuai dengan teori 

dan nilai signifikan >0,05 maka hipotesis tidak signifikan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu disebut 

sebagai Ujung Pandang yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak antara 

0
0
12‘-8

0 
lintang selatan dan 116

0
 48‘- 122‘ 36‘ bujur timur yang berbatasan 

dengan provinsi Sulawesi barat di sebelah utara dan teluk Bone serta provinsi 

Sulawesi tenggara di sebelah timur, serta berbatasan dengan Selat Makassar di 

sebelah barat dan Laut Flores di sebalah timur dengan ketinggian yang bervariasi 

antara 1-25 meter di atas permukaan laut.
1
 Adapun batas wilayah bagian Utara 

berbatas dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan Selat 

Makassar berada di sebelah Barat dengan pantai sebagai jalur laut yang 

merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. 

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2
0
 (datar) dan 

kemiringan lahan 3-15
0
 (bergelombang). Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

khususnya wilayah daratan mempunyai luas kurang lebih 45.519,24 km
2
 persegi, 

diapit dua muara sungai yaitu Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan 

sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar 

seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km
2
 daratan dan termasuk 11 pulau di 

selat Makassar dengan luas wilayah perairan kurang lebih 100 km
2

                                                             
1
Ikhsan Fadillah, Ansyari Mone, and Riskasari, ―Destinasi Wisata Di Provinsi Sulawesi 

Selatan,‖ Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik 2, no. 1 (2021): 353–357, 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/4599. 
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Wilayah Kota Makassar terdiri dari 14 wilayah kecamatan dengan 1143 wilayah 

keseluruhan, 974 RW dan 4.827 RT. Sulawesi Selatan telah menjadi industri halal 

di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan potensi produsen industri halal sangat 

besar di wilayah Kota Makassar sehingga dapat mendukung industri Halal karena 

Makassar dinilai kota yang cukup siap dalam pemanfaatan KTI.
1
 

B. Deskripsi Responden 

Responden dalam hal sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha 

mikro dan kecil di Kota Makassar yang sudah atau sementara proses sertifikasi 

halal. Terdapat 4 karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Kelamin  

Adapun data jenis kelamin dari pelaku usaha mikro dan kecil di Kota 

Makassar yang diwakili oleh 147 responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

No. Jenis Kelamin  Jumlah Persentasi  

1. Laki-Laki 40 27.21% 

2. Perempuan 107 72.79% 

 Total  147 100% 

         Sumber: Data primer diolah, 2022 

Pada gambar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah jenis kelamin 

pada responden menunjukkan mayoritas adalah perempuan. Dengan keterangan, 

jumlah responden perempuan 107 orang dengan tingkat persentasi sebesar 72.79% 

                                                             
1
Adi Mirsan https://fajar.co.id/2020/08/13/potensi-industri-halal-di-sulsel-besar-bi-siap-

jadikan-makassar-sebagai-pusat-pengembangan/2020 



61 

 

 
 

dan jumlah responden laki-laki sebanyak 40 orang dengan tingkat persentasi 

sebesar 27.21%. 

2. Usia Responden 

Adapun data jenis kelamin dari pelaku usaha mikro dan kecil di Kota 

Makassar yang menjadi responden sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

 

No. Usia  Jumlah Persentasi  

1. 20 – 29 Tahun 36 24.49% 

2. 30 – 39 Tahun 48 32.65% 

3. 40 – 49 Tahun  46 31.29% 

4. 50 – 59 Tahun  17 11.52% 

 Total  147 100% 

                Sumber: Data primer diolah, 2022 

Gambar tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah usia responden dalam 

penelitian ini adalah mayoritas berumur 30 – 39 tahun dengan jumlah 48 orang 

orang dengan tingkat persentasi sebesar 32.65% sejalan dengan selain itu 

responden dengan rentang usia 40 – 49 tahun dengan jumlah 46 orang tingkat 

persentasi sebesar 31.29%. Usia 20 – 29 tahun dengan jumlah 36 orang dan 

tingkat persentasi sebesar 24.49%. Sedangkan Usia 50 – 59 tahun dengan jumlah 

17 orang dan tingkat persentasi 11.52%.  

3. Jenis Produk  

Adapun data jenis produk dari usaha milik responden pada pelaku usaha 

mikro dan kecil di Kota Makassar sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Jenis Produk Responden 

No. Jenis Produk Jumlah Persentasi  

1. Makanan 117 78.52% 

2. Minuman 32 21.48% 

 Total  147 100% 

         Sumber: Data primer diolah, 2022 

Gambar tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah jenis produk dari 

usaha milik responden menunjukkan bahwa mayoritas jenis produk yang dimiliki 

responden adalah makanan. Dengan keterangan, jumlah produk 117 jenis 

makanan dengan tingkat persentasi sebesar 78.52%  dan jumlah produk minuman 

sebanyak 32 jenis dengan tingkat persentasi sebesar 21.48%. 

4. Lama Usaha 

Berdasarkan pengelompokan responden berikutnya adalah berdasarkan lama 

menjalankan usaha. Hasil dari pengelompokan ini dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut: 

Tabel 4.4 

Lama Usaha 

No. Lama Usaha Jumlah Persentasi  

1. < 1 Tahun 28 19.05% 

2. 1 – 2 Tahun 44 29.93% 

3. 3 – 4 Tahun  46 31.29% 

4. > 4 Tahun  29 19.73% 

 Total  147 100% 

   Sumber: Data primer diolah, 2022 
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Dari tabel tersebut, diperoleh data bahwa pelaku usaha dengan rentang 

waktu paling lama menjalankan usaha diantara 3-4 tahun dengan jumlah 46 

pelaku usaha dengan persentasi 31,29% dari total responden yang ada. Lama 

usaha kurang dari 1 tahun dengan jumlah 28 dan persentasi 19,05% lebih kecil 

dari lama usaha 1-2 tahun sebanyak 44 dengan persentasi 29.93% dan lama usaha 

diatas 4 tahun dengan jumlah 29 dan persentase sebesar 19.73%. 

C. Deskripsi Indikator 

Adapun data deskriptif dari setiap indikator dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sikap terhadap Sertifikasi Halal 

Tabel 4.5 

Indikator Sikap Terhadap Sertifikasi Halal (X1) 

Dimensi Kognitif  Skala Likert Frequency Percent 

Saya mendaftarkan produk karena adanya 

keyakinan  saya untuk menyediakan produk 

halal. 

2 

3 

4 

5 

Total 

3 

20 

55 

69 

147 

2,0 

13,6 

37,4 

46,9 

100,0 

Saya mendaftarkan produk setelah melihat 

sesama pelaku usaha yang memperoleh sertifikat 

halal memiliki kinerja yang semakin baik 

2 

3 

4 

5 

Total 

10 

11 

56 

70 

147 

6,8 

7,5 

38,1 

47,6 

100,0 

Dimensi Afektif    
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Kekhawatiran atas kepercayaan konsumen 

kepada produk yang tidak memiliki sertifikasi 

halal membuat saya mendaftarkan produk saya 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

5 

13 

40 

88 

147 

,7 

3,4 

8,8 

27,2 

59,9 

100,0 

Dimensi Conative    

Saya melakukan sertifikasi halal karena 

kebutuhan konsumen atas sertifikasi halal 

meskipun produknya telah dikonsumsi sejak 

lama 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

9 

15 

51 

71 

147 

,7 

6,1 

10,2 

34,7 

48,3 

100,0 

Sumber: Data primer diolah, 2022 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden melakukan 

sertifikasi halal setelah melihat adanya kecenderungan konsumen terhadap produk 

bersertifikat halal. Namun dalam tabel tersebut tidak semua responden melakukan 

sertifikasi halal karena melihat pelaku usaha melakukan sertifikasi halal, 

meskipun semua responden khawatir atas kepercayaan konsumen karena produk 

halal adalah sebuah kebutuhan bagi konsumen yang digaransikan melalui 

sertifikat halal. Pada dimensi afektif dengan melihat adanya kekhawatiran atas 

kepercayaan konsumen kepada produk yang tidak memiliki sertifikat halal 

sehingga pelaku usaha melakukan sertifikasi halal berada pada persentase 59,9%. 
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2. Norma Subyektif 

Tabel 4.6 

Indikator Norma Subjektif (X2) 

Dimensi Normative Belief (keyakinan normatif)  Skala Likert Frequency Percent 

Usaha berbasis syariah telah bertumbuh dan 

berkembang membuat saya yakin melakukan 

sertifikasi halal. 

2 

3 

4 

5 

Total 

8 

8 

54 

77 

147 

5,4 

5,4 

36,7 

52,4 

100,0 

Dimensi Motivation to Comply (motivasi 

mematuhi) 

   

Saya melakukan sertifikasi halal karena patuh 

terhadap amanah UU No. 33 tahun 2014 tentang 

kewajiban sertifikasi halal termasuk usaha mikro 

dan kecil. 

2 

3 

4 

5 

Total 

5 

16 

45 

81 

147 

3,4 

10,9 

30,6 

55,1 

100,0 

Sumber: Data primer diolah, 2022 

Dari tabel di atas, responden penelitian melakukan serifikasi halal adanya 

keyakinan normatif dan motivasi mematuhi. 52,4% sangaat setuju dengan alasan 

melakukan sertifikasi halal karena kepatuhan pada amanah UU tentang kewajiban 

sertifikasi halal. Sekitar 55,1% menyadari adanya perkembangan halal yang 

menuntut pelaku usaha untuk ikut dalam perubahan tersebut.  
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3. Kontrol Perilaku 

Tabel 4.7 

Indikator Kontrol Perilaku (X3) 

Dimensi Keyakinan Diri  Skala Likert Frequency Percent 

Saya melakukan sertifikasi halal karena saya 

yakin produk saya telah sesuai dengan 

mekanisme atau proses pengelolaan produk yang 

dipersyaratkan lembaga halal 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

2 

33 

111 

147 

,7 

1,4 

22,4 

75,5 

100,0 

Dimensi Dukungan Pemerintah    

Saya merasa mendapatkan dukungan dalam 

melakukan sertifikasi halal dengan adanya 

program sertifikasi gratis dari pemerintah 

2 

3 

4 

5 

Total 

2 

7 

40 

98 

147 

1,4 

4,8 

27,2 

66,7 

100,0 

Sumber: Data primer diolah, 2022 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada dimensi keyakinan diri 

didominasi oleh pilihan 5 dengan frekuensi 111 responden atau setara dengan 

75% dari total responden sangat setuju bahwa keputusan melakukan sertifikasi 

halal diakibatkan adanya keyakinan responden bahwa produk telah sesuai dengan 

mekanisme atau proses pengelolaan produk yang dipersyaratkan lembaga halal. 

Hal tersebut menerangkan bahwa pelaku usaha merasa yakin dengan produk yang 

dihasilkan sesuai dengan syariat. Sekitar 66,7% pelaku usaha merasa 

mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan adanya fasilitas sertifikasi halal 

gratis dari pemerintah sehingga pelaku usaha tidak menjadikan biaya sebagai 

hambatan dalam melakukan sertifikat halal. 



67 

 

 
 

4. Pengetahuan Halal 

Tabel 4.8 

Indikator Pengetahuan Halal (X4) 

Pengetahuan Halal (X4)  Skala Likert Frequency Percent 

Dengan adanya sertifikat halal artinya produk 

tidak mengandung unsur haram. 

1 

3 

4 

5 

Total 

1 

3 

41 

102 

147 

,7 

2,0 

27,9 

69,4 

100,0 

Saya melakukan sertifikasi halal karena bahan 

baku yang digunakan sesuai syariat. 

1 

3 

4 

5 

Total 

1 

6 

50 

90 

147 

,7 

4,1 

34,0 

61,2 

100,0 

Sumber: Data primer diolah, 2022 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hampir semua responden 

mengatahui tentang sertifikasi halal. Sertifiksi halal sebagai label yang 

memberikan jaminan halal kepada produk, sebesar 69,4%  pilihan responden 

berada pada kategori sangat setuju dengan proses sertifikasi halal yang dilakukan 

berdasar pada adanya pengetahuan halal dan sebagai jaminan bahwa bahan yang 

digunakan terbebas dari unsur haram oleh responden  sehingga dengan melakukan 

sertifikat halal artinya produk tidak mengandung unsur haram. Selain itu 

mayoritas responden telah memahami batasan haram-halal suatu produk. Selain 

itu mayoritas responden sekitar 61,2% melakukan sertifikasi halal karena telah  

yakin bahwa bahan baku yang digunakan sesuai dengan syariat.  
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5. Religiusitas 

Tabel 4.9 

Indikator Religiusitas (X5) 

Religiusitas (X5)  Skala Likert Frequency Percent 

Saya merasa tenang dengan menjual produk halal 2 

3 

4 

5 

Total 

3 

8 

44 

92 

147 

2,0 

5,4 

29,9 

62,6 

100,0 

Dengan menjual produk halal akan memperoleh 

keberkahan 

2 

3 

4 

5 

Total 

7 

9 

39 

92 

147 

4,8 

6,1 

26,5 

62,6 

100,0 

Sumber: Data primer diolah, 2022 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa religiusitas responden yang diukur 

melalui dua indikator didominasi pada kategori 5 sangat setuju dengan persentase 

62,6% responden yang merasa tenang dengan menjualproduk halal yang ditandai 

dengan sertifikat halal. Sementara itu jumlah yang sama dengan mayoritas 

responden merasa memperoleh keberkahan dengan menjual produk sertifikat 

halal.  
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6. Minat Pelaku Usaha 

Tabel 4.10 

Indikator Minat Pelaku Usaha (Y) 

Minat Pelaku Usaha (Y)  Skala Likert Frequency Percent 

Saya mempunyai niat dalam melakukan 

sertifikasi halal 

2 

3 

4 

5 

Total 

2 

4 

36 

105 

147 

1,4 

2,7 

24,5 

71,4 

100,0 

Saya bersedia melakukan sertifikasi halal 2 

3 

4 

5 

Total 

3 

9 

41 

94 

147 

2,0 

6,1 

27,9 

63,9 

100,0 

Saya memiliki rencana sertifikasi halal 1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

2 

8 

51 

85 

147 

,7 

1,4 

5,4 

34,7 

57,8 

100,0 

Sumber: Data primer diolah, 2022 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa minat pelaku usaha mikro dan 

kecil dalam memperoleh sertifikat halal didominasi pada kategori sangat setuju 

dengan adanya niat pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Selain itu, 

pelaku usaha mikro dan kecil bersedia melakukan sertifikasi halal pada produknya 

dengan mayoritas pilihan pada kategori sangat setuju dengan persentase 63,9%. 

Serta mayoritas responden telah memiliki rencana dalam sertifikasi halal. 
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C. Deskripsi Hasil Penelitian 

Structural equation  Modeling  (SEM) dengan berbasis Partial Least Square 

(PLS) merupakan teknik yang digunakan dalam pengelolaan data pada penelitian 

ini. Teknik tersebut memiliki dua tahap ketentuan dalam penilaian dalam melihat 

fit model pada penelitian ini. Adapun tahap-tahap penelitian dalam menggunakan 

SEM sebagai berikut; 

1. Pengujian Kausalitas Data Melalui Outher Model (Measurement Model) 

Ada beberapa jenis yang dilakukan dalam menggunakan teknik analisis data 

dengan SEM PLS untuk menilai outer model (measurement model) sebagai 

tahapan dalam pengujian kausalitas yaitu dengan convergent validity, 

Discriminant Validity, dan internal consistency relialibity. 

a. Convergent Validity 

Merupakan salah satu pengukuran yang digunakan dalam menentukan 

sejauh mana data berkolerasi dengan alternatif konstruk yang sama dan juga 

tahapan awal dalam mengevaluasi outher model dengan melihat loading factor, 

menurut Hair et al
2
 menerangkan skala pengukuran nilai loading faktor adalah 

0,5 atau idealnya > 0.7. artinya indicator tersebut dikatakan valid mengukur 

konstruknya. Sehingga indikator yang memiliki nilai dibawah 0.7 pada loading 

factor akan dikeluarkan atau eliminasi dalam penelitian ini.  

  

                                                             
2
J.F Hair et al., Multivariate Data Analysis, 7th Editio. (New York: Pearson, 2010). 
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Tabel 4.11 

Outer Loadings (Measurement Model) 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

 

Kontrol 

Perilaku 

(X3) 

Minat 

Memperoleh 

Sertifikat 

Halal 

(Y) 

Norma 

Subyektif 

(X2) 

Pengetahuan 

Halal 

(X4) 

Religiusitas 

(X5) 

Sikap 

Terhadap 

Halal 

(X1) 

Ket. 

X1.1 
     

0.718 Valid 

X1.2 
     

0.717 Valid 

X1.3 
     

0.610 
Tidak 

Valid 

X1.4 
     

0.769 Valid 

X1.5 
     

0.643 
Tidak 

Valid 

X1.6 
     

0.732 Valid 

X2.1 
  

0.786 
   

Valid 

X2.2 
  

0.578 
   

Tidak 

Valid 

X2.3 
  

0.824 
   

Valid 

X3.1 0.733 
     

Valid 

X3.2 0.707 
     

Valid 

X3.3 0.687 
     

Tidak 

Valid 

X4.1 
   

0.556 
  

Tidak 

Valid 

X4.2 
   

0.807 
  

Valid 

X4.3 
   

0.772 
  

Valid 

X5.1 
    

0.647 
 

Tidak 

Valid 

X5.2 
    

0.799 
 

Valid 

X5.3 
    

0.806 
 

Valid 

Y1.1 
 

0.782 
    

Valid 

Y1.2 
 

0.831 
    

Valid 

Y1.3 
 

0.821 
    

Valid 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa hasil 

kuesioner yang tidak memenuhi kriteria dengan memperoleh standar kurang dari 

0.7. Adapun pada modifikasi model yang dilakukan untuk mengeliminasi 

indikator yang tidak memenuhi nilai loading faktor. Beberapa indikator yang 

keluarkan adalah X1.3(0.610), X1.5 (0.643), X2.2 (0.578), X3.3 (0.687),X4.1 

(0.556),X5.1 (0.647). 

Tabel 4.12 

Modifikasi Outer Loading (Measurement Model) 

 

Kontrol 

Perilaku 

(X3) 

Minat 

Memperoleh 

Sertifikat Halal 

(Y) 

Norma 

Subyektif 

(X2) 

Pengetahuan 

Halal 

(X4) 

Religiusitas 

(X5) 

Sikap 

Terhadap 

Halal 

(X1) 

Ket. 

X1.1 

     

0.758 Valid 

X1.2 

     

0.732 Valid 

X1.4 

     

0.778 Valid 

X1.6 

     

0.810 Valid 

X2.1 

 
 

0.815 

   

Valid 

X2.3 

  

0.876 

   

Valid 

X3.1 0.809 

     

Valid 

X3.2 0.777 

     

Valid 

X4.2 

   

0.839 

  

Valid 

X4.3 

   

0.854 

  

Valid 

X5.2 

    

0.890 

 

Valid 

X5.3 

    

0.856 

 

Valid 

Y1.1 

 

0.776 

    

Valid 

Y1.2 

 

0.835 

    

Valid 

Y1.3 

 

0.821 

    

Valid 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 
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Pada tabel diatas semua loading faktor memiliki nilai diatas 0.7 sehingga 

indikator pada semua variabel ini tidak dieliminasi dari model. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat dalam validitas 

konvergen. Convergent validity dapat dilihat melalui Average Variance Extracted 

(AVE), jika nilai AVE berada diatas 0.5 maka model tersebut dapat dikategorikan 

memiliki validitas konvergen yang tinggi. AVE dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) 

Kontrol Perilaku (X3) 0.629 

Minat Memperoleh Sertifikat Halal (Y) 0.658 

Norma Subyektif (X2) 0.716 

Pengetahuan Halal (X4) 0.716 

Religiusitas (X5) 0.762 

Sikap Terhadap Halal  (X1) 0.593 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat nilai AVE pada setiap konstruk 

dalam model berada diatas 0.5. Sehinggga dapat disimpulkan hasil tersebut telah 

memenuhi syarat kedua validitas konvergen. Setelah penilaian dari outher loading 

dan AVE dapat dikatakan penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan 

ke tahap selanjutnya yaitu uji validitas diskriminan (Discriminant Validity). 

b. Discriminant Validity 

Discriminant Validity adalah alat pengukuran yang digunakan untuk 

mengetahui apakah indikator dalam penelitian memiliki nilai unik dan hanya 
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terkait dengan variabel atau indikator sendiri juga untuk melihat sejauh mana 

konstruk yang satu dengan konstruk yang lainnya jauh berbeda dari standar 

empiris. Ada dua langkah yang dilakukan untuk mengetahui model yang 

digunakan memiliki valisitas yang baik yaitu cross loading dan hasil fornel 

larcker criterian. 

Untk model pertama dilakukan untuk mengukur cross loading yang akan 

menunjukkan bahwa indikator dari setiap konstruk memiliki nilai yang lebih tingi 

dari indiktor pada konstruk lain.  

Tabel 4.14 

Cross Loading 

 

Kontrol 

Perilaku 

(X3) 

Minat 

Memperoleh 

Sertifikat 

Halal 

(Y) 

Norma 

Subyektif 

(X2) 

Pengetahuan 

Halal 

(X4) 

Religiusitas 

(X5) 

Sikap 

Terhadap 

Halal 

(X1) 

X1.1 0.383 0.344 0.322 0.347 0.336 0.757 

X1.2 0.327 0.431 0.455 0.377 0.401 0.732 

X1.4 0.343 0.374 0.421 0.352 0.447 0.778 

X1.6 0.258 0.470 0.340 0.415 0.435 0.810 

X2.1 0.316 0.381 0.815 0.283 0.317 0.371 

X2.3 0.363 0.458 0.876 0.515 0.430 0.469 

X3.1 0.809 0.416 0.338 0.483 0.247 0.419 

X3.2 0.776 0.387 0.301 0.305 0.289 0.238 

X4.2 0.417 0.535 0.464 0.840 0.403 0.457 

X4.3 0.429 0.557 0.355 0.853 0.364 0.371 

X5.2 0.310 0.575 0.372 0.395 0.890 0.391 

X5.3 0.276 0.508 0.411 0.396 0.856 0.543 

Y1.1 0.376 0.770 0.418 0.468 0.422 0.418 

Y1.2 0.441 0.841 0.390 0.557 0.607 0.434 

Y1.3 0.412 0.820 0.412 0.539 0.468 0.446 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator dari setiap konstruk 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari indikator pada konstruk lainnya sehingga 

dapat disimpulkan berdasarkan nilai cross loading penelitian ini memiliki 

validitas yang baik. Selanjutnya dalam melihat discriminant validity yang baik 

dapat dilihat dari model uji fornell larcker criterion. Adapun diperoleh hasil 

penelitian ini sebagai berikut: 

 Tabel 4.15 

Fornell Lacker Criterion 

 

Kontrol 

Perilaku 

(X3) 

Minat 

Memperoleh 

Sertifikat 

Halal 

(Y) 

Norma 

Subyektif 

(X2) 

Pengetahuan 

Halal 

(X4) 

Religiusitas 

(X5) 

Sikap 

Terhadap 

Halal 

(X1) 

Kontrol Perilaku 

(X3) 
0.793 

     

Minat 

Memperoleh 

Sertifikat Halal 

(Y) 

0.506 0.811 
    

Norma Subyektif 

(X2) 
0.403 0.500 0.846 

   

Pengetahuan 

Halal (X4) 
0.500 0.645 0.482 0.846 

  

Religiusitas (X5) 0.337 0.620 0.446 0.452 0.873 
 

Sikap Terhadap 

Halal (X1) 
0.418 0.533 0.500 0.488 0.529 0.770 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki 
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nilai yang paling tinggi pada kolom yang sama diantara variabel lainnya. Dari 

tabel tersebut kontrol perilaku memiliki nilai 0.793 sebagai nilai tertinggi dari 

variabel lainnya dikolom tersebut. Sama halnya dengan religiusitas memiliki nilai 

0.873 memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai variabel lain di kolom 

yang sama. Dengan semikian dapat disimpulkan bahwa model data yang 

digunakan dalam penelitian ini layak dan memenuhi syarat yang menunjukkan 

bukti bahwa konstruk pada model tersebut memiliki descriminant validity yang 

dilanjutkan pada tahapan pengujian hipotesis. 

c. Composite Reliability 

Composite reliability ialah estimasi dari reabilitas yang berdasar pada inter 

korelasi dari indikator varibel yang diobservasi. Nilai composite reliability secara 

keseluruhan yang diterima pada penelitian ini adalah berkisar antara 0.6 sampai 

0.7. Sementara konstruk dikatakan memiliki realibitas yang tinggi jika nilainya 

0.7. adapun tabel keterangan nilai composite reliability diantaranya: 

Tabel 4.16 

Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability 

Kontrol Perilaku (X3) 0.772 

Minat Memperoleh Sertifikat Halal 

(Y) 
0.852 

Norma Subyektif (X2) 0.834 

Pengetahuan Halal (X4) 0.835 

Religiusitas (X5) 0.865 

Sikap Terhadap Halal (X1) 0.853 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 
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Berdasarkan tabel tersebut, semua konstruk memiliki nilai reliabilas yang 

tinggi dilihat dari composite reliability pada setiap variabel memiliki nilai lebih 

besar dari 0.7. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

mempunyai convergent validity, descriminant validity k, dan internal consistensy 

reliability yang baik. Adapun tabel rangkuman uji validitas dan reliabilitas dilihat 

dari model sebagai berikut; 

Tabel 4.17 

Rangkuman Hasil Measurement Model 

Variabel Indikator 
Loading 

Faktor 

Composite 

Reliability 
AVE 

Descriminant 

Validity 

Minat 

Memperoleh 

Sertifikat 

Halal (Y) 

Y1.1 0.776 

0.852 0.658 YA 
Y1.2 0.835 

Y1.3 0.821 

Sikap 

Terhadap 

Halal (X1) 

X1.1 0.758 

0.853 0.593 YA 
X1.2 0.732 

X1.4 0.778 

X1. 6 0.810 

Norma 

Subyektif 

(X2) 

X2.1 0.786 

0.834 0.716 YA 
X2.3 0.824 

Kontrol 

Perilaku (X3) 

X3.1 0.809 
0.772 0.629 YA 

X3..2 0.777 

Pengetahuan 

Halal (X4) 

X4.2 0.839 
0.835 0.716 YA 

X4.3 0.854 

Religiusitas 

(X5) 

X5.2 0.890 
0.865 0.762 YA 

X5.3 0.856 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 
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2. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Inner model digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, nilai 

signifikansi dan R-square pada penelitian. Hal pertama yang perlu dilakukan 

adalah melihat R-square untuk variabel laten dependen. Adapun tabel hasil R-

square adalah sebagai berkut: 

Tabel 4.18 

R-Square 

Variabel R Square Persentase  

Minat Memperoleh Sertifikat Halal (Y) 0.589 58.9% 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat nilai R-Square dari Minat pelaku usaha 

memperoleh sertiikat halal senilai 0.589 atau sebesar 58.9%. Fakta ini 

menunjukkan bahwa 58.9% Minat pelaku usaha memperoleh sertifikat halal 

dipengaruhi oleh sikap terhadap halal, norma subyektif, kontrol perilaku, 

pengetahuan halal, dan religiusitas. Sementara 42.1% dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti lingkungan,kepercayaan konsumen, kesadaran halal, dan lain-lain.   
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Gambar 4.1 

Model Struktural 

 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Dasar pada hasil penelitian yang digunakan dalam pengujian hipotesis 

diperoleh dari nilai pada output coefficients, adapun tabel output pada pengujian 

model struktural sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 

Model Struktural 

Variabel 
Original 

Sample (O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 
Significance 

Sikap Terhadap Halal 

(X1) -> Minat 

Memperoleh Sertifikat 

Halal (Y) 

0.087 0.975 0.330 TS 

Norma Subyektif (X2)-> 

Minat Memperoleh 

Sertifikat Halal (Y) 

0.083 1.187 0.236 TS  

Kontrol Perilaku (X3)-> 

Minat Memperoleh 

Sertifikat Halal (Y) 

0.158 2.394 0.017 S 

Pengetahuan Halal (X4) -> 

Minat Memperoleh 

Sertifikat Halal (Y) 

0.332 4.061 0.000 S 

Religiusitas (X5)-> Minat 

Memperoleh Sertifikat 

Halal (Y) 

0.333 3.075 0.002 S 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan data di atas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

simulasi dengan melakukan perghitungan yang diperoleh dari uji boostrapping 

pada sampel. Adapun hasil pengujian boostrapping penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Pengujian hipotesis H1 (Diduga sikap terhadap halal berpengaruh terhadap 

minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di 

Kota Makassar) 

Pada hipotesis pertama menyatakan bahwa diduga sikap terhadap sertifikasi 

halal berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar terbukti. Hal ini dilihat dari 

koefisien jalur 0.087 bernilai positif namun memiliki nilai t-statistik 0.975 lebih 

kecil dari nilai 1.96 dan nilai yang terdapat pada p-value (0.330) > α (0.05) 

sebagai bukti nilai signifikan. Hal ini berarti bahwa sikap terhadap halal 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat pelaku usaha mikro 

dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H1 ditolak. 

b. Pengujian hipotesis H2 (Diduga norma subyektif berpengaruh terhadap minat 

pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota 

Makassar) 

Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa diduga norma subyektif 

berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 

sertifikat halal di Kota Makassar terbukti. Hal ini dilihat dari koefisien jalur 0.083 

bernilai positif namun memiliki nilai t-statistik 1.187 lebih kecil dari nilai 1.96 

dan nilai yang terdapat pada p-value (0.236) > α (0.05) sebagai bukti nilai 

signifikan. Hal ini berarti bahwa norma subyektif berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 
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sertifikat halal di Kota Makassar sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 

ditolak. 

c. Pengujian Hipotesis H3 (Diduga kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat 

pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota 

Makassar) 

Pada hipotesis ketiga menyatakan bahwa diduga kontrol perilaku 

berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 

sertifikat halal di Kota Makassar terbukti. Hal ini dilihat dari koefisien jalur 0.158 

bernilai positif dengan nilai t-statistik 2.394 lebih besar dari nilai 1.96 dan nilai 

yang terdapat pada p-value (0.017) < α (0.05) sebagai bukti nilai signifikan. Hal 

ini berarti bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota 

Makassar sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 diterima. 

d. Pengujian Hipotesis H4 (Diduga pengetahuan halal berpengaruh terhadap 

minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di 

Kota Makassar) 

Pada hipotesis keempat ini menyatakan bahwa diduga pengetahuan halal 

berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 

sertifikat halal di Kota Makassar terbukti. Hal ini dilihat dari koefisien jalur 0.332 

bernilai positif dengan nilai t-statistik 4.061 lebih besar dari nilai 1.96 dan nilai 

yang terdapat pada p-value (0.000) < α (0.05) sebagai bukti nilai signifikan. Hal 

ini berarti bahwa pengetahuan halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota 

Makassar sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H4 diterima. 

e. Pengujian Hipotesis H5 (Diduga religiusitas berpengaruh terhadap minat 

pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota 

Makassar) 

Pada hipotesis kelima ini menyatakan bahwa diduga religiusitas 

berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 

sertifikat halal di Kota Makassar terbukti. Hal ini dilihat dari koefisien jalur 0.333 

bernilai positif dengan nilai t-statistik 3.075 lebih besar dari nilai 1.96 dan nilai 

yang terdapat pada p-value (0.002) < α (0.05) sebagai bukti nilai signifikan. Hal 

ini berarti bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H5 diterima. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah terkait dengan 

hubungan antar varibel. Adapun variabel dependen yaitu minat memperoleh 

sertifikasi halal dan kontruksi TPB terkait sikap terhadap halal, norma subyektif, 

dan kontrol perilaku yang dilengkapi dengan pengetahuan halal dan religiusitas 

sebagai variabel independen. 
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1. Pengaruh Sikap Halal Terhadap Minat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 

dalam Memperoleh Sertifikat Halal di Kota Makassar. 

Penelitian ini menemukan bahwa sikap terhadap sertifikasi halal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

tinggi atau rendahnya sikap terhadap sertifikasi halal tidak dapat meningkatkan 

minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal. Sikap 

terhadap sertifikat halal telah menjadi prioritas bagi pelaku usaha karena halal 

merupakan landasan beragama yang membentuk sikap perilaku. 

Pada penelitian ini variabel sikap terhadap sertifikasi halal diukur oleh 

dimensi kognitif dimana seseorang menekankan pengalaman dan keyakinan yang 

berkaitan dengan logika untuk melakukan sertifikasi halal. Dimensi afektif 

menitikberatkan pada sebuah proses terkait perasaan khawatir atas kepercayaan 

konsumen kepada produk yang tidak memiliki sertifikasi halal yang merujuk 

kepada sikap teradap sertifikasi halal yang mempengaruhi minat pelaku usaha 

mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal. Dimensi conative melibatkan 

suatu keadaan dimana pelaku usaha melakukan sertifikasi halal karenan melihat 

konsumen menjadikan sertifikasi halal sebagai kebutuhan meskipun produknya 

telah dikonsumsi sejak lama oleh konsumen. 

Jawaban responden pada indikator dari dimensi kognitif yang ada pada 

variabel sikap terhadap sertifikasi halal menunjukkan bahwa adanya responden 

dari pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan sertifikasi halal bukan karena 
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didasari keyakinan dari dalam diri pelaku usaha untuk menyediakan produk halal 

serta adanya responden yang memiliki minat dalam melakukan sertifikasi halal 

tidak didasari oleh pengalaman dari pelaku usaha lain dalam hal peningkatan 

kinerja usaha yang lebih baik. Sehingga responden penelitian ini tidak menjadikan 

keyakinan dan pengalaman sebagai landasan dalam melakukan sertifikasi halal. 

Jawaban pada indikator dimensi afektif menerangkan bahwa sikap terhadap 

sertifikasi halal tidak secara penuh dilakukan pelaku usaha mikro dan kecil 

berdasar pada rasa khawatir atas kepercayaan konsumen kepada produk yang 

tidak memiliki sertifikasi halal sementara penelitian lain menganggap bahwa 

konsumen bersedia membayar harga lebih tinggi untuk membeli makanan 

bersertifikat halal.
3
 Artinya sertifikat halal memiliki nilai lebih bagi konsumen.  

Hasil jawaban responden yang ada pada distribusi frekuensi variabel sikap 

terhadap sertifikasi halal memperoleh jawaban sebesar 59,78% atau lebih dari 

50% berada pada kategori sangat tidak setuju, tidak setuju dan netral pada 

pengukuran dimensi kognitif, affektif dan conative. Hal ini membuktikan bahwa 

variabel sikap terhadap sertifikasi halal bukan faktor yang mendorong minat 

pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asnawi dkk yang menemukan bahwa 

sikap terhadap produk halal oleh konsumen Internasional tidak secara signifikan 

                                                             
3
Mohammad Iranmanesh et al., ―Muslims‘ Willingness to Pay for Certified Halal Food: An 

Extension of the Theory of Planned Behaviour,‖ Journal of Islamic Marketing 11, no. 1 (2020): 

14–30. 
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mempengaruhi niat untuk mengkonsumsi produk halal.
4
 Sebagimana dalam 

penelitian Emiliya diperoleh hasil bahwa sikap terhadap produk makanan halal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kategori usia, status jenis kelamin dan 

keberadaan sertifikasi halal.
5
   

Selain itu dalam penelitian ini mengambil responden kelompok usaha 

kuliner makanan dan minuman dimana selayaknya para pelaku usaha muslim 

diwajibkan untuk memperdagangkan produk halal yang sesuai dengan syariat. Hal 

ini dijelaskan dalam Hadist tentang jual beli dan syaratnya ―Dari Ibnu Abdulah 

r.a. bahwa Ia mendengar Rasulullah saw bersabda di Mekkah pada tahun 

penaklukan kota itu: ―sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, 

bangkai, babi, dan berhala‖ (HR Muttafaq Alaihi)‖. Sehingga dipandang perlu 

memperhatikan unsur halalan toyyiban pada makanan dan minuman yang 

diperdagangkan. Muslim harus menyadari keberadaan Tuhan dalam melakukan 

niat untuk melakukan sesuatu.
6
 Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang 

dilakukan oleh Mukhtar dan Butt menerangkan bahwa besar intensitas afiliasi 

keagamaan seseorang, maka akan memungkinkan dia untuk berusaha 

menyesuaikan diri dengan kewajiban agamanya.
7
 Hal ini dipertegas oleh Allport 

dan Ross bahwa keputusan untuk mengkonsumsi produk halal merupakan bagian 

                                                             
4
Nur Asnawi, Badri Munir Sukoco, and Muhammad Asnan Fanani, ―Halal Products 

Consumption in International Chain Restaurants among Global Moslem Consumers,‖ 

International Journal of Emerging Markets 13, no. 5 (2018): 1273–1290. 
5
Emiliya Ahmadova and Khatai Aliyev, ―Determinants of Attitudes towards Halal 

Products: Empirical Evidence from Azerbaijan,‖ Journal of Islamic Marketing 12, no. 1 (2021): 

55–69. 
6
Ahmad Rafiki, ―Determinants on the Obtainment of Halal Certification among Small 

Firms,‖ World Applied Sciences Journal 32, no. 1 (2014): 47–55. 
7
Arshia Mukhtar and Muhammad Mohsin Butt, ―Intention to Choose Halal Products: The 

Role of Religiosity,‖ Journal of Islamic Marketing 3, no. 2 (2012): 108–120. 
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dari bagian intrinsik dari religiusitas mereka.
8
 

Responden dalam penelitian ini tidak membutuhkan dukungan sikap dalam 

bentuk kognitif, afektif ataupun conative untuk melakukan sertifikasi halal pada 

produknya. Sebaliknya ketika seorang pelaku usaha telah memiliki religiusitas 

maka ia akan menjalankan perintah agamanya. Hal ini di dukung penelitian yang 

menggunakan TPB menemukan hasil bahwa sikap pemuda muslim terhadap 

minat konsumsi produk cokelat batangan berlabel halal didasari pada persepsi 

individu sehingga pemuda muslim dengan sikap positif yang tinggi membuatnya 

memiliki niat yang lebih besar untuk mengkonsumsi produk cokelat batangan 

berlabel halal.
9
  

2. Pengaruh Norma subyektif Terhadap Minat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 

dalam Memperoleh Sertifikat Halal di Kota Makassar. 

Penelitian ini menemukan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 

sertifikat halal di Kota Makassar. Hal ini menjelaskan bahwa tinggi rendahnya 

norma subyektif tidak dapat meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan kecil 

dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. Pelaku usaha dalam 

melakukan sertifikasi halal sebelum menjadikan orang lain sebagai alasan 

perilaku, keyakinan pribadi adalah sesuatu sangat mempengararuhi pengambilan 

keputusan. 

                                                             
8
Asnawi, Sukoco, and Fanani, ―Halal Products Consumption in International Chain 

Restaurants among Global Moslem Consumers.‖ 
9
Nursalwani and Zulariff, ―The Effect of Attitude, Subjective Norm and Perceived 

Behaviour Control Towards Intention of Muslim Youth at Public Universities in Kelantan to 

Consume Halal Labelled Chocolate Bar Product.‖ 
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Dimensi normative belief atau keyakinan normatif yang berkaitan dengan 

keyakinan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku berdasarkan 

harapan pihak lain (kelompok acuan). Hasil distribusi frekuensi  jawaban pada  

penelitian ini 10,8% responden berada pada kategori tidak setuju dan netral 

dengan menjadikan UU No. 33 tahun 2014 yang mewajibkan pelaku usaha mikro 

dan kecil memiliki sertifikasi halal dalam memasarkan produknya sebagai 

preferensi dalam pengambilan keputusan melakukan sertifikasi halal. Penelitian 

ini sejalan dengan dengan penelitian Huda dkk dimana norma subyektif yang 

menunjukkan bahwa niat seseorang untuk melakukan tingkahlaku sangat 

tergantung pada diri sendiri dan ini merupakan faktor utama, bukan karena 

mendapat dukungan dan dorongan dari orang lain disekitarnya
10

. 

Responden dalam penelitian ini memiliki usaha dengan lama usaha berada 

pada rentang ±4 tahun, sehingga masih dalam kategori baru menjalankan usaha 

sehingga  pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal cenderung belum 

memiliki pengalaman. Dalam penelitian Rafiki menganggap orang yang memiliki 

lebih banyak pengalaman bertindak secara berbeda dibandingkan dengan mereka 

yang kurang berpengalaman, hal disebabkan oleh mereka lebih mampu 

menyelesaikan tantangan perusahaan berdasarkan pengalaman yang diterima 

dalam pekerjaan sebelumnya, dalam hal keputusan teknis ataupun strategis. Selain 

itu usia perusahaan merupakan faktor penentu keputusan, dimana perusahaan 

yang memiliki usia usaha yang lebih lama akan memperoleh lebih banyak 

                                                             
10

Nurul Huda et al., ―The Analysis of Attitudes , Subjective Norms , and Behavioral 

Control on Muzakki ‘ s Intention to Pay Zakah,‖ International Journal of Business and Social 

Science 3, no. 22 (2012): 271–279. 
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pengetahuan, kemampuan, dan keterampian dalam menjalankanusaha, dengan 

demikian keputusan memperoleh sertifikasi dapat dianggap penting.
11

 

Pelaku usaha yang cenderung melakukan aktivitas untuk mendapatkan 

keuntungan. Sebagaimana Hofstede berpendapat bahwa masyarakat cenderung 

lebih individualis dalam upaya menjalankan usaha, sehingga pelaku usaha 

cenderung kurang mempertimbangkan referensi teman, keluarga atau kelompok 

sebelum mereka memutuskan untuk melakukan perilaku.
12

 selain itu faktor 

ekstrinsik atau dimensi antar pribadi, norma subyektif dalam hal respon terhadap 

berbagai tekanan sosial kurang berperan dalam keputusan mereka.
13

  

Penelitian ini mengambil objek disektor kuliner makanan dan minuman 

yang telah memiliki aturan yang jelas tentang kehalalan produk sehingga dalam 

hal norma subyektif ini pelaku usaha memegang peranan dalam melihat fungsi 

dari keyakinan yang menentukan pelaku usaha untuk berpikir apakah dia harus 

atau tidak harus melakukan sertifikasi halal yang dipengaruhi dari kelompok 

tertentu. Sudah seharusnya pelaku usaha melakukan sertifikasi halal terlepas dari 

adanya suka atapun tidak suka terhadap perilaku tersebut. Selain itu dalam 

menjalankakan usaha ada unsur Al-falah, hal ini berkaitan dengan keberkahan 

baik hasil secara materi ataupun spritual yang dimulai dari pentingnya niat. Hal  

ini didukung oleh hasil penelitian Mardoni bahwa norma subjektif tidak signifikan 

                                                             
11

Rafiki, ―Determinants on the Obtainment of Halal Certification among Small Firms.‖ 
12

Geert Hofstede, ―Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context,‖ online 

reading in psychology and culture international association for cross-culteral psychology 2, no. 1 

(2011): 1–26. 
13

Everett L. Worthington et al., ―The Religious Commitment Inventory-10: Development, 

Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling,‖ Journal of Counseling 

Psychology 50, no. 1 (2003): 84–96. 
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terhadap niat penjual untuk menggunakan produk halal yang didasarkan pada 

tuntutan lingkungan sekitar.
14

 Sebaliknya konsumen sebagai objek dari penjualan 

produk bersertifikat halal tidak menjadikan makanan halal sebagai faktor yang 

mempengaruhi niat konsumsi pada konsumen Internasional
15

 karena pada 

dasarnya aspek kehalalan telah menjadi kebutuhan primer yang harus terpenuhi 

oleh umat muslim baik produsen sebagai penyedia barang dan jasa ataupun 

konsumen. 

3. Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Minat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 

dalam Memperoleh Sertifikat Halal di Kota Makassar. 

Penelitian ini menemukan bahwa kontrol perilaku berpengaruh signifikan 

terhadap minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di 

Kota Makassar. Hal ini menjelaskan bahwa saat kontrol perilaku meningkat maka 

akan dapat meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 

sertifikat halal di Kota Makassar. Kontrol perilaku menjadi bagian penting dari 

pengambilan keputusan karena semakin besar dorongan pihak eksternal akan 

berdampak positif untuk melakukan perilaku. 

Dalam penelitian ini dukungan pemerintah membuat responden yakin untuk 

melakukan sertifikasi halal. Hal ini menjadi asumsi atas keyakinan yang tercipta 

untuk melakukan perilaku tersebut karena memiliki sumber daya yang cukup dari 

keyakinan diri dan kesempatan melalui program sertifikasi halal bagi usaha mikro 

                                                             
14

Mardoni, Hadziq, and Amsal, ―Predicting Intention of Halal Product Usage Among Food 

Seller Using Theory of Planned Behavior.‖ 
15

Asnawi, Sukoco, and Fanani, ―Halal Products Consumption in International Chain 

Restaurants among Global Moslem Consumers.‖ 
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dan kecil dari pemerintah, sehingga hal ini menjadi faktor yang  mendukung 

responden melakukan sertifikasi halal. Penelitian ini didukung oleh  penelitian 

Shah dkk terkait dengan niat beli makanan halal, kontrol perilaku merupakan 

faktor penting dalam mempengaruhi perilaku karena semakin kuat persepsi 

kontrol perilaku yang didapatkan maka semakin kuat seseorang tersebut 

melakukan niat dan perilaku.
16

 Persepsi dalam kontrol perilaku berkaitan dengan 

keyakinan seseorang yang relatif stabil dalam segala situasi.  

Indikator lain berkaitan dengan keyakinan akan produk yang dimiliki telah 

sesuai dengan mekanisme atau proses pengelolaan dalam mendapatkan sertifikasi 

halal. Penelitian Bonne dan Verbeke memandang kontrol perilaku memainkan 

peran penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli makanan halal.
17

 

Sejalam dengan itu dalam penelitian lain menemukan korelasi antara kontrol 

perilaku yang dirasakan dan niat untuk mengkonsumsi adalah signifikan dan 

memiliki hubungan positif.
18

 Hal ini karena kontrol perilaku yang dirasakan dapat 

secara langsung mempengaruhi niat dengan melakukan perilaku yang diinginkan.  

Kontrol perilaku memandang ada pengendalian yang dilakukan individu 

terhadap perilakunya yang bersumber dari keyakinan atas kemampuan serta usaha 

dan sumber daya yang cukup. Persepsi akan kontrol perilaku yang dirasakan 
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Shah et al., ―International Journal of Commerce and Management Applying the Theory of 

Planned Behavior (TPB) in Halal Food Purchasing Applying the Theory of Planned Behavior 

(TPB) in Halal Food Purchasing.‖ 
17

Karijn Bonne and Wim Verbeke, ―Muslim Consumer‘s Motivations towards Meat 

Consumption in Belgium : Qualitative Exploratory Insights from Means-End Chain Analysis,‖ 

Anthropology of food, no. 5 (2006): 1–18. 
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Behaviour Control Towards Intention of Muslim Youth at Public Universities in Kelantan to 

Consume Halal Labelled Chocolate Bar Product.‖ 



92 

 

 
 

dikelolah dan  ditentukan oleh keyakinan individu tentang kekuatan faktor 

situasional dan internal untuk memfasilitasi pelaksanaan perilaku.
19

 Muslim 

memiliki budaya kolektivistik yang cenderung menganggap diri mereka 

dipengaruhi pihak lain.
20

 Kontrol perilaku yang dirasakan dapat berubah hal ini 

berdasar pada situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan.
21

 Semakin banyak 

kontrol dan perasaan individu tentang pentingnya melakukan sertifikasi halal, 

semakin besar kemungkinan dia melakukannya. 

4. Pengaruh Pengetahuan Halal Terhadap Minat Pelaku Usaha Mikro dan 

Kecil dalam Memperoleh Sertifikat Halal di Kota Makassar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan halal terhadap minat 

pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku usaha dalam  

memperoleh sertifikat halal. Penelitian ini menjelaskan bahwa saat pengetahuan 

halal meningkat maka akan dapat meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan 

kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. Pengetahuan halal 

memiliki pengaruh terbesar dalam melakukan sertifiksi halal. Hasil penelitian 

yang sama dari Vristiyana yang menemukan bahwa pengetahuan produk halal 

berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap halal produk.
22

 Hal ini 

konsisten dari hasil penelitian Ariff dkk yang menemukan pengetahuan produsen 

                                                             
19

Noor Afzainiza Afendi, Farah Lina Azizan, and Aflah Isa Darami, ―Determinants of Halal 

Purchase Intention: Case in Perlis,‖ International Journal of Business and Social Research 4, no. 5 

(2014): 118–123, http://thejournalofbusiness.org/index.php/site/article/view/495/412. 
20

Bonne et al., ―Determinants of Halal Meat Consumption in France.‖ 
21

Huda et al., ―The Analysis of Attitudes , Subjective Norms , and Behavioral Control on 

Muzakki ‘ s Intention to Pay Zakah.‖ 
22

Vristiyana, ―Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Produk Halal Terhadap Penilaian 
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berpengaruh terhadap perilaku penjual makanan berlabel halal yang menunjukkan 

bahwa penjual makanan mengetaui bahan yang digunakan dalam makanan halal 

dan sebagai dasar dalam melakukan perilaku.
23

 

Pada penelitian ini dengan usia responden yang didominasi pada usia 20 

hingga 49 tahun menerangkan bahwa rentang usia tersebut masih dianggap cukup 

mampu beradaptasi dengan zaman sehingga pemanfaatan informasi cenderung 

masih dapat dijalankan,  hal ini dapat mempengaruhi perilaku pelaku usaha mikro 

dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal. Hasil penelitian Yunos dkk 

memberikan wawasan tentang sertifikat halal yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian sehingga hal ini dapat menawarkan 

umpan balik kepada produsen produk halal berkaitan dengan peningkatan daya 

jual produk dan bukti bahwa sertifikat halal memiliki nilai lebih yang dapat 

dijual.
24

 Produk yang memiliki sertifikat Halal memberikan jaminan kepada 

konsumen khususnya umat Islam bahwa bahan-bahan yang digunakan dan proses 

produksinya sesuai dengan syariah. 

Bagi seorang produsen muslim, pengetahuan tentang produk halal dan 

proses serta bahan turunan produk halal menjadi bagian integral yang tidak 

terpisahkan sebagai bukti ketaatan untuk mencapai kesempurnaan pengabdiannya 

kepada Tuhan. Pelaku usaha dituntut memiliki pengetahuan halal dan kemampuan 

dalam mengedukasi konsumen melalui komunikasi pemasaran yang 

berkesinambungan tentang produk halal, karena produk halal ini bisa menjadi 

jaminan kepada konsumen dalam memperoleh produk yang berkualitas. 
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Pengetahuan produk halal sebagai sumber informasi penting bagi produsen dalam 

memproduksi produk serta penting dalam pengambilan keputusan pemasaran dan 

implementasinya.
25

 

Berdasarkan data responden pada penelitian ini menganggap bahwa 

sertifikat halal sebagai atribut yang dapat menerangkan bahwa produk yang 

dimiliki halal dan terbebas dari unsur haram, sehingga pengetahuan tentang 

produk halal merupakan hal yang penting bukan hanya produsen sebagai sumber 

produk dan juga bagi konsumen yang melakukan konsumsi karena konsumen 

yang lebih berpengetahuan akan lebih realistis dalam memilih suatu produk. 

Populasi konsumen didominasi  pemuda dan berkembang sehingga baik konsumsi 

maupun produksi makanan dan minuman juga terus meningkat.
26

-
27

  Pengetahuan 

produk halal terdiri dari pengetahuan tentang dimana dan kapan konsumen 

membeli produk halal dan juga siapa yang menjual produk halal.
28

 

Konsekuensinya pelaku usaha dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Responden penelitian ini telah memiliki pengetahuan halal karena dalam 

melakukan sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil merasa bahan baku yang 

digunakan telah sesuai dengan syariat islam dibuktikan dengan jawaban 

responden sebesar 95,2% telah menggunakan bahan baku yang sesuai dengan 

syariat Islam. Selain itu pengetahuan produsen tentang produk turunan dan semua 
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peralatan yang digunakan serta tempat produksi juga diperhatikan dan harus 

mengikuti hukum syariah dan memenuhi persyaratan. Proses produksi harus 

dipantau oleh lembaga yang berwengan untuk itu.
29

 Adapun hubungan 

pengetahuan produk halal dan niat berhubungan positif dan signifikan terhadap 

niat perilaku.
30

 

5. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 

dalam Memperoleh Sertifikat Halal di Kota Makassar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas terhadap minat pelaku 

usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku usaha dalam  

memperoleh sertifikat halal. Penelitian ini menjelaskan bahwa saat religiusitas 

meningkat maka akan dapat meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan kecil 

dalam memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan 

dengan penelitian Imamuddin yang menganggap religiusitas berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan pembelian,
31

 sama dengan penelitian dari Alfianto yang 

menemukan hasil bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku.
32

 Tingkat religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi 
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pencapaian kinerja perusahaan
33

 karena perilaku yang muncul pada produsen 

menjadi umpan balik dari perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh religiusitas.
34

 

Responden dalam penelitin memberikan jawaban sebesar 92,5% berada 

pada kategori setuju dan sangat setuju. Artinya responden cenderung merasa 

tenang dengan menjual produk halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aswani dkk menunjukkan bahwa 

religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk mengkonsumsi 

produk halal.
35

 Agama menjadi alasan penting seseorang melakukan tingkahlaku 

yang mengarah kepada proses pengambilan keputusan.
36

 Sebagaimana temuan 

menarik Alam dkk mengingatkan pengusaha bahwa unsur agama tidak boleh 

diabaikan dalam kegiatan usaha karena agama memiliki pengaruh yang besar 

terhadap keputusan perilaku baik individu maupun masyarakat.
37

 Peran 

religiusitas penting dalam mempengaruhi persepsi individu.
38

 

Terkait dengan religiusitas, sebesar 89,1% jawaban responden penelitian ini 

juga merasakan adanya keberkahan setelah menjual produk halal sebagaimana 

penelitian Suhartato menuai hasil adanya pengaruh langsung religiusitas terhadap 

niat loyalitas, ketika seseorang semakin berkomitmen pada agama mereka maka 
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akan semakin cenderung memiliki citra yang semakin positif, mengembangkan 

kepercayaan, sehingga menjadi lebih loyal dan cenderung merekomendasikan hal 

yang disukai kepada orang lain.
39

  

Tingkat religiusitas seseorang dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya 

masing-masing aspek religius yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. 

Tingkat religiusitas tidak melihat sekedar pada halal-haram sebuah produk, akan 

tetapi soal pengabdian kepda Tuhan dengan penuh keikhlasan. Adapun ciri-ciri 

individu yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi dapat dilihat dari tindakan, 

sikap dan perkataan serta seluruh jalan hidupnya mengikuti aturan-aturanyang 

diajarkan oleh agama begitupun sebaliknya ketika religiusitas seseorang rendah 

maka akan berdampak pada tingkahlaku yang tidak matang. 
40

 

Religiusitas sendiri mempunyai arti kepercayaan atau taat beragama, 

sedangkan label halal merupakan suatu hal yang penting sebagai bahan 

pertimbangan untuk sebuah keputusan pembelian. Religiusitas sebagai 

kepercayaan kepada Tuhan yang di ikuti oleh prinsip-prinsip kepercayaan dan 

praktik sesuai dengan syariat yang ditetapkan sehingga ketika dikaitkan dengan 

konsep halal, menurut Nashrulloh menyatakan bahwa religiusitas merupakan 

salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen.
41

 Hal ini 

didasari atas keputusan dalam melakukan sertifikasi halal tergantung pada kadar 

keimanan pelaku usaha. Religiusitas dapat dilihat dari proses aktivitas beragama 
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dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara rutin dan konsisten.
42

  

Selain itu pada sektor kuliner makanan dan minuman, halal tidak hanya 

terbatas pada konsep halal haram namun jauh lebih kompleks berkaitan dengan 

proses produksi dan identifikasi produk turunan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dengan sertifikasi halal. Bonne dkk menganggap metode 

penyembelihan adalah salah satu atribut terpenting dari daging segar sehingga 

dalam penelitiannya disebutkan bahwa alasan itulah yang membuat sebagian besar 

penduduk Belgium membeli daging (halal) pada tukang daging Islami.
43

 Adapun 

penelitian Iranmanesh dkk yang meneliti dari segi konsumen memperoleh hasil 

bahwa konsumen menjadikan sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa bahan dan 

proses produksi yang dilakukan oleh produsen telah sesuai syariat.
44

 Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa sertifikasi halal memuat kehalalan produk secara universal 

sampai dengan mengetahui produk turunan dan proses produksi yang divalidasi 

dengan sertifikat halal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dipaparkan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sikap terhadap halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku 

usaha mikro dan kecil sehingga tinggi rendahnya sikap terhadap halal 

tidak dapat meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

memperoleh sertifikat halal. 

2. Norma subyektif tidak signifikan terhadap minat pelaku usaha mikro dan 

kecil sehingga tinggi rendahnya norma subyektif tidak dapat 

meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh 

sertifikat halal di Kota Makassar. 

3. Kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku 

usaha mikro dan kecil sehingga saat kontrol perilaku meningkat maka akan 

dapat meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. 

4. Pengetahuan halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

pelaku usaha mikro dan kecil sehingga saat pengetahuan halal meningkat 

maka akan dapat meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. 

5. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku 

usaha mikro dan kecil sehingga saat religiusitas meningkat maka akan 
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dapat meningkatkan minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

memperoleh sertifikat halal di Kota Makassar. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka implikasi yang 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Agar minat pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat 

halal meningkat maka sedapatnya lembaga halal memperhatikan faktor 

kontrol perilaku, pengetahuan halal, dan religiusitas dalam upaya 

melakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal. 

2. Bagi pemerintah agar menambah fasilitas sertifikat halal gratis dan 

melakukan kerjasama dengan lembaga halal serta sosialisasi serta 

pelatihan kepada pelaku usaha mikro dan kecil tentang pentingnya 

sertifikasi halal. 

3. Bagi peneliti berikutnya agar melakukan penelitian yang lebih bervariatif 

terkait dengan minat pelaku usaha baik yang telah ataupun yang belum 

melakukan sertifikasi halal dengan menggunakan faktor-faktor selain dari 

penelitian ini. 
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