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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN  

 

 Prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan dalam 

penulisan tesis 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

 ha 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

 sad s es ص

 dad d de ض

 ta t te ط

 za z zet ظ

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق
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 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

 ha H ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya Y ye ى

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

tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah/diakhir, 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 

 fathah a a ا َ

َِِ  kasrah i i اِ

 dammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 fathah dan wau iu i dan u ـوَْ 

Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ 

 haula : هَـوْ لَ 

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 



 

xiv 

 

 fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas ... َ ا  ... َ ى

ـى ِِ  Kasrah dan ya i i dan garis di atas 

 dammah dan wau u u dan garis di atas ــُـو 

Contoh:  

 mata : ما تَ 

 rama : رَمَى

 qila : قيِْلَ 

 yamutu : يمَوْتُ 

4. Ta marbutah 

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, trans-

literasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal : رَوْضَةاُلأ طْفَالِ 

 al-madinah al-fadilah : الَْمَدِيْنَةاُلَْفاضِلةَُ 
  al-hikmah :  الَحِكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydid ) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (   ِ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 rabbana : رَب ناَ    

يْنا    najjaina : نَجَّ

 al-haqq : الَحَق  ُ

 al-hajj : الَحَج  ُ 
 nu“ima : نعُ مَ   

 aduwwun‘ : عَدوٌُّ 

 

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

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

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىٌّ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال 

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

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ    ِ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : الَش 

لزَلة ُ    al-zalzalah (az-zalzalah)  : الَزَّ

 al-falsafah  : الَفَلْسفَة ُ 

 al-biladu  :    الَبلاَدُ  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muruna : تأمُرُوْنَ 

 ’al-nau : الَن وْءُ  
 syai’un : شَيْءٌ  

 umirtu : أمُِرْتُ 

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 Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 

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

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

Contoh: 
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Fi Z{ilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billah بِاِاللِ  dinullah دِينُ اللِ 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi rahmatillah هُمْ فِيْ رَحمَةِ اللِ 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =  Cetakan 

swt =   subhanahu wa ta‘ala  

saw         =   sallallahu ‘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.          =  radiyallahu ‘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 : Nining Winda Irawati 

NIM : 80500220029 

Prodi : Ekonomi Syariah 

Judul : Mengkaji Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Menuju Halal Tourism 

Permandian Air Panas Pincara di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan destinasi wisata 

Permandian Air Panas Pincara, dan mengetahui nilai-nilai ekonomi syariah dalam 

membentuk halal tourism di Permandian Air Panas Pincara, Masamba, Kabupaten 

Luwu Utara. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

di lakukan di permandian air panas Pincara yang terletak di desa Pincara, kecamatan 

Masamba, kabupaten Luwu Utara. Pendekatan yang digunakan dalalam penekitian 

ini adalah pendekatan fenomenologi tauhid untuk mengkaji pengalaman 

fenomenologikal atau pengalaman subjektif informan di lokasi penelitian yang 

terkait dengan fokus penelitian yang diturunkan dari QS. Al-Mulk 67: 15, yaitu 

Tauhid, halal, dan pertanggungjawaban. Sumber data penelitian menggunakan data 

noema dan data noesis. Teknik Pengolahan dan analisis data menggunakan 

Collecting data (Pengumpulan Data), reduksi data pemilihan data dan intensional 

analisis. 

Pengelolaan permandian air panas di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat sebagai bentuk 

kerjasama. Pendapatan yang diperoleh tidak ada pembagian hasil dengan Desa 

Pincara ataupun ke dinas pariwisata karena disetorkan langsung ke Pemda sebagai 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. Apabila dikaji berdasarkan nilai-

nilai ekonomi syariah, maka terdapat kesesuaian terhadap nilai tauhid dalam 

keyakinan, etika dan aturan. Kemudian pada nilai kehalalan terdapat kesesuaian 

dimana kehalalan makanan dan minuman sudah memenuhi syarat halal, akomodasi 

dan sarana dan prasarana belum memenuhi kriteria halal. Serta pada nilai 

pertanggungjawaban, terdapat kesesuaian dalam pertanggungjawaban kepada 

Allah, manusia dan Alam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan agar 

pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada pendirian mushalah agar 

fasilitasnya lebih baik, memisahkan fasilitas pria dan wanita, melakukan kerjasama 

dan pembinaan masyarakat untuk pengelolaan home stay yang lebih profesional dan 

berpedoman pada konsep halal tourism, memberikan sertifikasi halal kepada 

penjual makanan agar pengunjung lebih yakin akan kehalalan makanan. 

 

Kata Kunci: Halal Tourism, Ekonomi Syariah, Tauhid. 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini, zat halal telah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang di 

seluruh dunia. Halal tidak hanya dikaitkan dengan produk makanan tetapi juga 

produk non-makanan; termasuk kosmetik, farmasi, kerajinan kulit, wewangian, 

termasuk jasa seperti perbankan, hiburan, pariwisata dan logistik Lebih khusus di 

bidang pariwisata. Hal tersebut berkembang pesat karena didorong oleh 

meningkatnya populasi Muslim dan kesadaran umat Islam terhadap wisata halal itu 

sendiri.1 

Tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga di negara-

negara non-Muslim, pariwisata halal kini berkembang pesat. Halal telah 

berkembang menjadi kebutuhan sekaligus industri yang menguntungkan. Karena 

semakin dikaitkan dengan kebersihan, istilah "halal" dalam industri pariwisata juga 

menjadi tren yang disukai. Kenyataannya, banyak negara non-Muslim mulai maju 

dengan membuat rencana untuk menarik wisatawan dengan konsep halal.2 

Wisata halal adalah praktik memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam 

setiap aspek perjalanan. Signifikansi syariat Islam sebagai agama dan kepercayaan 

yang dianut oleh umat Islam menjadi acuan mendasar dalam penyelenggaraan 

wisata. Wisata halal didefinisikan sebagai semua perjalanan dan makan yang sesuai 

dengan hukum Islam dan mempertimbangkan keyakinan inti umat Islam. Wisata 

 
1 J Junaidi, “Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism,” Management 

Science Letters 10, no. 8 (2020): h. 1755, https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.1.004. 
2 Nasrullah Nurdian, “Book Review Bisnis Wisata Halal,” Dialog 42, no. 1 (2019): h.109. 
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halal merupakan aktualisasi Islam, di mana pembedaan antara yang halal dan yang 

haram menjadi tolak ukur utama. Oleh karena itu, sertifikasi halal yang harus 

menjadi pedoman bagi semua pelaku wisata tidak dapat dipisahkan dari aspek 

operasional pariwisata. Ide wisata syariah juga dapat dipahami sebagai semacam 

pengabdian dan proklamasi di mana seorang musafir Muslim dapat mengagumi 

ciptaan Allah sambil terus menjalankan shalat lima waktu-Nya dan menjauhkan diri 

dari segala hal yang dilarang-Nya.3 

Terdapat beberapa atribut wisata halal atau islami yaitu sarana ibadah, halal, 

akhlak islami secara umum dan minuman beralkohol serta bebas judi. Sarana 

ibadah mengacu pada sarana wisata berdasarkan syariat Islam (ketersediaan masjid 

dan penempatan arah kiblat di kamar hotel). Halal berkaitan dengan ketersediaan 

produk dan fasilitas halal, seperti makanan halal dan dapur. Fasilitas Islam umum 

menangani aturan umum Islam yang harus diikuti oleh umat Islam (larangan 

prostitusi oleh pemerintah dan prevalensi aturan berpakaian Islami). Terakhir, 

pemerintah atau otoritas pariwisata harus melarang perjudian dan minuman 

beralkohol di tempat wisata.4 

Penyelenggaraan wisata halal, menurut Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, memiliki penyediaan fasilitas dan layanan yang dapat memenuhi 

kebutuhan mendasar pengunjung muslim, seperti ketersediaan air untuk bersuci dan 

 
3 Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis pasar pariwisata halal indonesia,” The Journal of 

Tauhidinomics 1, no. 1 (2015): h. 73–80. 
4 A Abror, “The impact of Halal tourism, customer engagement on satisfaction: moderating 

effect of religiosity,” Asia Pacific Journal of Tourism Research 24, no. 7 (2019): h. 634-635, 

https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1611609. 
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makanan dan minuman halal. Tempat ibadah, paket wisata, dan pemandu wisata 

yang sesuai, serta kemampuan beriklan sebagai destinasi wisata halal.5  

Berikut syarat umum wisata halal: Pertama, berorientasi pada kebaikan 

yang lebih besar; kedua, mengarahkan diri pada pencerahan, penyegaran, dan 

ketenangan; ketiga, menghindari kemusyrikan dan takhayul; keempat, menjauhkan 

diri dari perilaku asusila; kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan; keenam, 

menjaga lingkungan; dan terakhir, ketujuh, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, 

budaya, dan kearifan lokal.6 

Temuan penelitian Sri Wahyulina et al(2018) . yang menunjukkan adanya 

kekurangan fasilitas akomodasi yang ada, menunjukkan bahwa meskipun ini sangat 

penting, tidak ada petunjuk arah kiblat, sajadah, atau standar lainnya. menunjang 

kebutuhan wisatawan muslim yang menginap di destinasi wisata halal yang 

ditelitinya. Selain itu, temuan survei ini menunjukkan bahwa pengunjung paling 

sering membutuhkan toilet, tempat sampah, dan tempat ibadah.7 

Menurut penelitian Muhammad Anwar Fathoni (2020), dari sisi eksternal, 

tantangan yang dihadapi Indonesia adalah banyak negara yang bersaing dalam 

penerapan wisata halal, namun masih sedikit yang menerapkan konsep wisata halal 

secara penuh. Kedua, belum ada sertifikat halal yang berlaku secara internasional. 

 
5 Anang Sutono, Panduan Penyelenggaran Pariwisata Halal (Jakarta: Asisten Deputi 

Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan 

Kementerian Pariwisata, 2019): h. 5. 
6 Nasrullah Nurdian, “Book Review Bisnis Wisata Halal,” 109. 
7 Sri Oktaryani Sri Wahyulina, Sri Darwini, Weni Retnowati, “Persepsi Wisatawan Muslim 

Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Dikawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur,” 

Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram, 2018, h. 32–42. 
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Implementasi UU Jaminan Produk Halal dan Permasalahan UU Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal Implementasi UU ini belum efektif.8 

Fakta lain yang ditemukan oleh Mariska Ardilla Faza (2019) adalah belum 

adanya pemisahan fasilitas bagi laki-laki dan perempuan secara umum. 

Kepentingan umum belum terstruktur atau ditaati secara ketat menurut syariah 

Islam.9 

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam 

pelaksanaan wisata halal, seperti pengabaian fasilitas umum yang penting bagi 

wisatawan muslim, seperti toilet, tempat sampah umum dan mushallah atau mesjid 

yang seharusnya memiliki kelengkapan sajadah dan petunjuk arah kiblat. 

Sedangkan menurut penelitian kedua yang paling krusial adalah kehalalan makanan 

dan minuman yang di dalamnya belum di lengkapi dengan setifikasi halal untuk 

mendukung kehalalannya. Fakta lain menunjukkan bahwa beberapa dalam 

penerapan halal tourism belum secara keseluruhan mengikuti aturan syariat Islam 

seperti pemisahan area renang dan penginapan berdasarkan gender. 

Kegiatan yang melibatkan perjalanan sering dilakukan untuk kesenangan, 

kesenangan, dan kesenangan. Islam secara eksplisit menyeru umat manusia untuk 

bepergian di muka bumi, seperti yang dapat dilihat dalam Alquran.10 Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. Al-Mulk 67: 15, bahwa:  

يْهِ النُّشُوْرُ 
َ
زْقِه ٖۗ وَاِل وْا مِنْ رِِّ

ُ
ل
ُ
ا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَك

ً
وْل
ُ
رْضَ ذَل

َ
ا
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ذِيْ جَعَل

َّ
 هُوَ ال

 

Terjemahnya: 

 
8 Tasya Hadi Syahputri Muhammad Anwar Fathoni, “Potret Industri halal Indonesia: 

Peluang dan Tantangan,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (2020): h. 428–35. 
9 Mariska Ardilla Faza, “Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat,” 

Jurnal Manajemen Indonesia 19, no. 1 (2019): h.25. 
10 Yusuf Qordowi, Halal dan Haram Dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h.100. 
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“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya 

kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”11 

 

Kata kerja "berjalan" di bagian ini mengacu pada bepergian. Al-Qur'an, 

sumber ajaran global, memberikan kesenangan bagi kita untuk bersenang-senang 

di dunia ini dalam ayatnya jika layak untuk memiliki hobi yang memberikan 

kesenangan, waktu luang, dan kesenangan. Semua ini dianggap sebagai 

kecenderungan alami manusia, dan bahkan Allah sengaja menciptakan keberadaan 

manusia di planet ini agar kita dapat menikmati hal-hal yang luar biasa, indah, lucu, 

menawan, dan menawarkan kebahagiaan serta ketenangan pikiran.12 Melakukan 

wisata dengan motif apapun tidaklah dilarang, apalagi untuk menikmati keindahan 

ciptaan Allah swt.  

Allah telah mengizinkan untuk berjalan ke segala di penjuru bumi sesuai 

Tafsir Fi Zhilalil Quran. Dia menciptakan segala sesuatu yang mendukung 

kehidupan di bumi, dan pemerintahan-Nya mencakup semuanya. Harta benda yang 

dibeli seseorang dari seseorang yang semata-mata menggunakannya untuk 

menikmatinya dan memanfaatkannya untuk memenuhi keinginannya adalah 

bagaimana harta itu diperoleh dengan uangnya. Namun, rejeki adalah semua yang 

Allah ciptakan di planet ini, termasuk kerangka rejeki dan isinya, terlibat dalam 

berbagai bentuk perdagangan. 13 

Menurut sumber lain, Makna dari surah tersebut adalah; Dia-lah yang 

menjadikan bumi itu mudah bagi kalian sehingga dapat ditempati dan tidak 

 
11 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Al-Karim dan Terjemahnya 

(Semarang: Asy-Syifa, 2001), h.563. 
12 Mochtar Effendy, Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Alquran dan 

Hadits (Palembang: Al-Mukhtar, 1996), h.72. 
13 Sayyid Quthb, Terjemahan dari Tafsir Fi Zhilalil Quran (Jakarta: Gema Insani, 2004), 

h. 361. 
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bergoncang, maka berjalanlah di segala penjurunya untuk mencari rizki dan 

makanlah sebagian dari rizki-Nya.14 dan hanya kepada-Nya-lah kalian dibangkit-

kan dari alam kubur untuk mendapatkan balasan.15 Hal tersebut sejalan dengan 

tafsir  Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia: Hanya Allah semata yang 

menjadikan bumi mudah dijelajahi dan terbentang untuk kalian, yang kalian bisa 

tinggal di atasnya. Berjalanlah di penjuru-penjuru dan ujung-ujungnya. Makanlah 

rizki Allah yang Dia keluarkan untuk kalian dari bumi. Hanya kepada Allah semata 

kebangkitan dari alam kubur untuk perhitungan amal dan pembalasan.16 

Berdasarkan tafsiran tersebut, peneliti mengambil tiga pokok yang berkaitan 

dengan ekonomi syariah dan halal tourism yaitu tauhid, halal, dan 

pertanggungjawaban.  

Tauhid mengingatkan tentang keesaan Allah yang menciptakan bumi dan 

seisinya termasuk keindahan alam yang dimiliki suatu wilayah atau daerah sebagai 

objek wisata dan juga mengingatkan tentang kewajiban seorang muslim untuk 

beribadah kepada Allah stw. Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Allah pemilik 

semesta beserta isinya oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia diberi 

amanah memiliki sementara waktu. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa 

“tidak satupun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, dan 

isinya selain Allah” karena Allah pencipta alam semesta dan isinya dan selaligus 

pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada karena 

Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memimili 

sementara waktu sebagai ujian dari mereka.17 

 
14 Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Taisiru Al Karim Ar Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan (Beirut Libanon: Risalah Publisher, 2000), h. 877. 
15 Tafsirul Jalalain, n.d., h. 563. 
16“Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia,” n.d., 

https://tafsirweb.com/11043-surat-al-mulk-ayat-15.html. 
17 Nizar Ali Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrumen Negara dan 

Pasar, (Cet. IV (Depok: PT Raja Grafindo Perda, 2014), h.25. 
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Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak 

terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan 

karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. 

Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang yang bebas dari bahaya duniawi dan 

ukhrawi.18 Seperti halnya jenis makanan dan minuman dapat diketahui berdasarkan 

jenisnya ataupun cara memperolehnya, segala segala objek atau kegiatan yang 

diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan.  

Hal yang juga erat kaitannya dengan ekonomi syariah menuju halal tourism 

pada surah Al-Mulk adalah pertanggungjawaban. Menurut Iwan Triyuwono per-

tanggungjawaban tebagi atas tiga, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah, kepada 

manusia (stakeholders) untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan dan 

pertanggung jawaban kepada lingkungan alam.19 Terkait pelaksanaan pertanggung-

jawaban lingkungan maka terdapat hubungan sebab akibat didalamnya. Menelisik 

lebih jauh hubungan sebab akibat antara manusia dan kerusakan lingkungan. 20 

Di Kecamatan Masamba, Kabupaten luwu Utara terdapat destinasi wisata 

permandian air panas alami yang yang terletak di desa Pincara yang berjarak 11 Km 

dari Ibu kota Kecamatan Masamba. Permandian air panas Pincara dikelola langsung 

dari Dinas kebudayaan dan Pariwisata melalui bidang pariwisata yang melibatkan 

masyarakat setempat sebagai petugas, seperti petugas kebersih, pemungut retribusi, 

sekaligus keamanan, dan masyarakat yang berjualan semuanya adalah warga di 

desa Pincara. 

 
18 Yusuf Shofie, Hukum Perlindungan Konsumen (Medan: Kencana, 2013), h. 110. 
19 Iwan Triyuwono, “Shari’Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam 

Membentuk Akuntansi Syari’ah,” JAAI 5, no. 2 (2001): h. 131–145. 
20 Dessy Noor Farida dan Naili Saadah, “Etika Pertanggungjawaban Lingkungan dalam 

Bingkai Al- Qur’an,” Equilibrium 7, no. 2 (2019): h. 349. 
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Permandian air panas tersebut memiliki luas area seluas 1 hektar. Di 

permandian air panas Pincara terdapat beberpa fasilitas, yaitu 3 kolam pada zona 

satu dengan ukuran berbeda dan dengan suhu yang berbeda. Kemudian pana zona 

dua terdapat 1 kolam berukuran besar yang dapat digunakan anak kecil karena 

suhunya yang dingin. Kemudian terdapat toilet umum, kamar ganti, tempat sampah 

yang ditebar di sekitaran permandian, mushalah, 3 gazebo untuk bersantai di zona 

satu, 3 gazebo di zona dua, jembatan pedestrian untuk pejalan kaki untuk melintas 

di pinggir sungai dari zona satu satu ke zona dua sehingga tidak perlu lagi naik 

turun tangga untuk mengunjungi zona satu. Selain itu terdapat area parkir, pos jaga, 

dan juga lokasi berjualan utuk masyarakat pincara. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji bagaimana pengelolaan 

permandian air panas Pincara dan bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah dalam 

membentuk halal tourism yang diturnkan dari surah Al-Mulk ayat 15, yang di-

fokuskan kepada tauhid, halal, dan pertanggungjawaban menggunakan pendekatan 

fenomenologi tauhid dengan mengangkat judul penelitian “Mengkaji Nilai-Nilai 

Ekonomi Syariah Menuju Halal Tourism di Permandian Air Panas Pincara di 

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Berdasarkan pembahasan sebelumnya fokus penelitian diturunkan dari QS. 

Al-Mulk 67: 15, yang memiliki kaitan dengan nilai-nilai ekonomi syariah dan halal 

tourism, yang diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Fokus dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Deskripsi fokus 

1 Tauhid (keesaan Allah) dalam hal ini 

digambarkan dengan wujud penghambaan 

manusia kepada Allah swt. dengan 

melibatkatkan keyakinan dan bentuk 

penghambaan dalam peneglolaan dan 

penerapan etika atau aturan pada pestinasi 

wisata permandian air panas Picara, Masamba. 

1. Keyakinan 

2. Etika 

3. Aturan 

2 Halal dalam hal ini dapat bersumber dari 

makanan dan minuman yang di perjual belikan 

atau dikonsumsi dan hal-hal ataupun 

penyediaan sarana dan prasarana yang dalam 

kegiatannya dibolehkan dalam islam atau tidak 

ada dalil yang melarangnya. 

1. Makanan  

2. Akomodasi 

3. Sarana dan prasarana  

2 Pertanggungjawaban merupakan sikap 

bertanggungjawab terhadap perbuatan atau 

sesuatu hal kepada Allah, manusia, dan alam. 

 

1. Pengelolaan 

2. Sarana dan prasarana 

3. Kehalalan makanan 

4. Akomodasi 

5. Ekonomi 

Sumber: Data di oleh dari Trilogi Halal Tourism Mulk. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menguraikan ke 

dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan destinasi wisata Permandian Air Panas Pincara, 

Masamba, Kabupaten Luwu Utara?  

2. Bagaimana nilai-nilai Ekonomi syariah dalam membentuk halal tourism di 

Permandian Air Panas Pincara, Masamba, Kabupaten Luwu Utara? 

D. Kajian Pustaka  

Hendry Ferdiansyah, Cipta Endyana, Heryadi Rachmat, Ute Lies Siti 

Khadijah (2020), dengan judul “Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Me-

lalui Konsep Smart Tourism” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut temuan, Indonesia me-

miliki populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia juga dinobatkan sebagai 

“World’s Best Halal Travel Destination” dalam edisi GMTI 2019. Sementara itu, 

Lombok Locations dinobatkan menjadi "Destinasi Wisata Halal Terbaik" di 

Indonesia, mengalahkan sepuluh destinasi halal lainnya di Tanah Air, menurut 

Indonesia Muslim Travel Index 2019. Kemudian, untuk pengembangan wisata halal 

di Indonesia, dapat memadukan unsur destinasi wisata ramah keluarga, layanan dan 

fasilitas ramah terhadap muslim, kesadaran halal, dan program pemasaran destinasi 

yang dapat digenjot dengan memasukkan unsur informatif, aksesibilitas, 

interaktivitas, dan personalisasi bagi wisatawan muslim melalui penggunaan 

konsep smart tourism.21 

 Alwafi Ridho Subarkah (2018), judul penelitian “Potensi dan Prospek 

Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara 

Barat)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deduktif 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa diplomasi republik Indonesia 

dengan menampilkan diri sebagai destinasi wisata halal berhasil menarik kunjungan 

wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan muslim, dan menarik investasi, 

serta pengembangan wisata halal juga. mengalami peningkatan yang positif, se-

hingga dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan investasi dapat dimanfaat-

kan untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti Nusa Tenggara Barat 

sebagai destinasi wisata halal.22 

 
21 Ute Lies Siti K. Ferdiansyah H., Cipta E., Heryadi R., “Pengembangan Pariwisata Halal 

Di Indonesia Melalui Konsep Development of Halal Tourism in Indonesia Through Smart Tourism 

Concept,” Journal of Sustainable Tourism Research 2, no. 1 (2020): 11. 
22 Alwafi Ridho Subarkah, “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan 

Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat),” Jurnal Sosial Politik 4, no. 2 (2018): 49, 

https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979. 
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Iasha Nabila Harahap, M. Andri Ibrahim, Muhammad Yunus (2018), degan 

judul “Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah", 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan 

kualitatif, data yang diperoleh baik dari sumber data primer maupun sekunder, 

observasi kualitatif, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi penelitian di-

gunakan untuk memperoleh data. Dengan hasil tersebut, terlihat bahwa wisata halal 

di kawasan Geopark Ciletuh memiliki pengaruh yang kecil terhadap perekonomian 

penduduk di kawasan sekitarnya. Karena itu, upaya penguatan kapabilitas dan pen-

dapatan masyarakat menjadi penting, karena operasional pariwisata tidak dapat 

dipisahkan dari religi dan pelibatan masyarakat lokal dengan wisatawan. Sebab itu, 

upaya penguatan kapabilitas dan pendapatan masyarakat menjadi penting, karena 

operasional pariwisata tidak dapat dipisahkan dari religi dan pelibatan masyarakat 

lokal dengan wisatawan.23 

Nouvanda Hamdan Saputram, Lusi Kholisiah, Erda Nuraini (2019) dengan 

judul “Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah  

(Studi Kasus: Kota Bandung)”, Peneliti ini menggunakan pendekatan kulitatif. 

Konsep diplomasi publik dan gagasan wisata syariah untuk menganalisis kebijakan 

luar negeri dalam memanfaatkan potensi wisata syariah sebagai alat diplomasi 

publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghadirkan Indonesia sebagai 

destinasi wisata syariah telah berhasil menarik kunjungan wisatawan mancanegara, 

khususnya wisatawan muslim dan menarik investasi, serta perkembangan wisata 

syariah saat ini terlihat peningkatan yang positif. kunjungan dan investasi dapat di-

 
23 Alwafi Ridho Subarkah, “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan 

Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat),” Jurnal Sosial Politik 4, no. 2 (2018): 262–

65, https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979. 
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manfaatkan meningkatkan perekonomian daerah, seperti kota Bandung sebagai 

tujuan wisata syariah.24 

Hadi Santoso (2019) degan judul penelitian “Pengembangan Wisata 

Berbasis Syariah (Halal tourism) di Kota Bima”, penelitian ini mengunakan 

metode deskriptif. Sebuah strategi partisipatif diadopsi dalam penelitian ini. Hasil 

penilaian wisatawan terhadap potensi objek wisata syariah di Kota Bima sebagian 

besar menyatakan bahwa Kota Bima memiliki potensi dan kesiapan untuk menjadi 

destinasi wisata syariah dengan berbagai potensi, antara lain objek wisata alam, 

sarana dan prasarana pariwisata, Karena sejarah Islamnya yang kaya dan menganut 

adat Islam, serta fitur wisata alam, budaya, religi, dan minat khusus, Bima memiliki 

potensi untuk menjadi salah satu lokasi wisata syariah yang penting. Kota Bima 

sudah memiliki infrastruktur yang memungkinkan tumbuhnya pariwisata berbasis 

syariah, antara lain hotel syariah, bank syariah, dan pegadaian syariah, serta budaya 

muslim yang khas dan nyaman untuk menetap.25 

Aan Jaelani (2017), dengan judul “Industri Wisata Halal di Indonesia: 

Potensi dan Prospek”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan fenomenologi, 

Menurut temuan penelitian, pariwisata halal memiliki masa depan yang cerah di 

Indonesia sebagai bagian dari bisnis pariwisata negara. Sektor pariwisata bercita-

cita untuk memberikan manfaat tidak hanya materi dan psikologis kepada pe-

ngunjung, tetapi juga untuk membantu pemerintah meningkatkan pendapatan. 

Wisata halal terbuka untuk semua pengunjung dan tidak eksklusif (muslim dan non-

 
24 Nouvanda Hamdan Saputram, Lusi Kholisiah, dan Erda Nuraini, “Potensi Prospek 

Wisata dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus : Kota Bandung),” Journal of Business 

and Entrepreneurship 1, no. 2 (2018): 93–103. 
25 Hadi Santoso, “Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism ) di Kota Bima,” 

Jurnal Sadar Wisata 2, no. 1 (2019): 46. 
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muslim). Wisata halal mengedepankan prinsip syariah dalam pengelolaan wisata 

serta perlakuan yang sopan dan menyenangkan kepada seluruh pengunjung dan 

lingkungan. Karena itu, agar Indonesia menjadi center wisata halal dunia, rencana 

pengembangannya berfokus pada pemenuhan faktor utama indeks daya saing 

pariwisata, yang meliputi peningkatan infrastruktur, promosi, dan persiapan sumber 

daya manusia, khususnya bagi pelaku industri pariwisata.26 

 Rozalinda (2019) dengan judul “Industri Wisata Halal di Sumatera 

Barat: Potensi, Peluang dan Tantangan”, Pada penelitian ini menggunakan metode 

mixed methods yaitu menggabungkan antara dua metode yaitu metode penelitian 

kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Temuan mengungkapkan bahwa 

Sumatera Barat memiliki banyak potensi wisata halal. Tempat wisata Sumatera 

Barat merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Bisnis wisata 

halal didukung oleh berbagai fasilitas, antara lain penyediaan hotel syariah yang 

layak, fasilitas ibadah yang menyenangkan, dan gerai kuliner halal. Pariwisata me-

rupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD).27 

 Berdasarkan penelitian terhulu yang telah diuraikan,  dapat disimpulkan 

bahwa kesamaan penelian yang akan dilakukan sama-sama merujuk kepada kajian 

halal tourism menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berbahagi jenis pendekat-

an. Pada peneliti terdahulu condong ke arah prospek dan pengembangan halaln 

tourism sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis adalah lebih khusus mengkaji 

nilai-nilai ekonomi syariah menuju halal tourism. 

 
26Aan Jaelani, “Halal tourism industry in Indonesia : Potential and prospects,” Munich 

Personal RePEc Archive, 2017, 1–17. Munich Personal RePEc Archive, 2017, 1–17. 
27Rozalinda, “Industri wisata halal di sumatera barat: potensi, peluang dan tantangan,” 

Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 4, no. 1 (2019): 47–56. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi 

Islam 4, no. 1 (2019): 47–56. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Menguraikan bagaimana pengelolaan destinasi wisata permandian air panas 

Pincara, Masamba. 

2. Mengkaji nilai-nilai ekonomi dalam membentuk halal tourism di 

Permandian Air Panas Pincara, Masamba, Kabupaten Luwu Utara  

Dalam setiap penelitian maupun kajian apapun diharapkan dapat meng-

hasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang akan dihasilkan 

dari penelitian ini yaitu:  

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan dan 

memberikan sumbangsi pemikiran karya ilmiah yang dapat dijadikan bahan 

referensi bagi pengembangan wisata halal di permandian air panas Pincara 

di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini dapat digunakan menjadi sumber informasi bagi pihak 

Dinas Pariwisata Masamba terkait kajian nilai-nilai ekonomi syariah 

dalam pengembangan halal tourism Permandian Air Panas Pincara 

Masamba dan pengembangan apa yang perlu dilakukan agar dapat 

menambah daya tarik wisatawan muslim. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian 

terdahulu dan pengembangan di masa yang akan datang.



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Trilogi Halal Tourism Al-Mulk 

Seperti yang diyakini oleh umat Islam, Islam adalah penutup dari agama 

monoteistik, dan Al-Qur'an adalah wahyu terakhir bagi manusia. Menurut ajaran 

Islam, Al-Qur'an diturunkan sebagai konstitusi untuk seluruh umat manusia, 

mengatur dan mengatur kehidupan, pekerjaan, dan hubungan. Dengan demikian, 

baik Al-Qur'an (perkataan Tuhan) adalah dua sumber utama hukum Islam-

Syariah.28 Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengkaji Trilogi halal tourism yang di 

ambil dari QS. Al-Mulk 67: 15, Allah berfirman:  

يْهِ النُّشُوْرُ 
َ
زْقِه ٖۗ وَاِل وْا مِنْ رِِّ

ُ
ل
ُ
ا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَك

ً
وْل
ُ
رْضَ ذَل

َ
ا
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ذِيْ جَعَل

َّ
 هُوَ ال

 

Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya 

kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.29  

  

Ayat tersebut menganjurkan untuk berjalanlah yang artinya berpergian. Bila 

pariwisata dikaitkan dengan hiburan, rekreasi, dan bersenang-senang, Alquran pun 

sebagai sumber ajaran yang universal, dalam ayatnya memberi isyarat akan 

kebolehan bagi kita untuk memetik kesenangan di dunia ini. Menikmati hal-hal 

lezat, indah, menyenangkan, mempesona, dan memberi kedamaian, serta ketenang-

 
28 A Helfaya, “Qur’anic Ethics for Environmental Responsibility: Implications for Business 

Practice,” Journal of Business Ethics 150, no. 4 (2018): h. 124, https://doi.org/10.1007/s10551-016-

3195-6. 

  29Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Al-Karim Dan Terjemahnya 

(Semarang: Asy-Syifa, 2001), h. 563. 



16 

 

 

an dalam hati tidaklah dilarang karena semua itu merupakan naluri manusia, bahkan 

Allah sengaja menghiasi kehidupan manusia di dunia ini.30 Melakukan wisata 

dengan motif apapun tidaklah dilarang, apalagi untuk menikmati keindahan ciptaan 

Allah swt.  

Berdasarkan Tafsir Fi Zhilalil Quran terkait ayat tersebut, yaitu: 

“Allah telah mengijinkannya untuk berjalan disemua penjurunya. Rejeki 

yang ada di bumi, semua adalah ciptaan-Nya dan termasuk di dalam 

kerajaan-Nya. Maka rejeki itu bukanlah hanya harta yang diperoleh 

seseorang di tangannya yang dipergunakan memenuhi kebutuhan-nya dan 

dinikmatinya. Tetapi rejeki itu adalah segala sesuatu yang ditaruh Allah di 

bumi ini, termasuk sarana prasarana rejeki dan kandungan-kandungannya, 

mengijinkan melakukan berbagai macam usaha dan perdagangan.31 

 

Menurut sumber lain, Makna dari surah tersebut adalah: 

Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian sehingga dapat 

ditempati dan tidak bergoncang, maka berjalanlah di segala penjurunya 

untuk mencari rizki dan makanlah sebagian dari rizki-Nya.32 Dan hanya 

kepada-Nya-lah kalian dibangkitkan dari alam kubur untuk mendapatkan 

balasan.33  

 

Hal tersebut sejalan dengan tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi 

Arabia, bahwa: 

Hanya Allah semata yang menjadikan bumi mudah dijelajahi dan terbentang 

untuk kalian, yang kalian bisa tinggal di atasnya. Berjalanlah di penjuru-

penjuru dan ujung-ujungnya. Makanlah rizki Allah yang Dia keluarkan 

untuk kalian dari bumi. Hanya kepada Allah semata kebangkitan dari alam 

kubur untuk perhitungan amal dan pembalasan”.34  

 

 
30Mochtar Effendy, Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Alquran dan 

Hadits, (Palembang: Al-Mukhtar, 1996), h.72.  
31Terjemahan dari Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran, (Gema Insani: Jakarta, 2004). h. 

361. 
32Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Taisiru Al Karim Ar Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, (Risalah Publisher: Beirut Libanon, 2000). h. 877. 
33Tafsirul Jalalain, h. 563. 
34Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. https://tafsirweb.com/11043-

surat-al-mulk-ayat-15.html 
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Berdasarkan beberapa tafsiran tersebut, terdapat beberapa poin yang 

ditegaskan oleh penafsir yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan halal tourism, 

dimana Allah menegaskan bahwa Allah telah menjadikan Bumi dan se-isinya untuk 

mahluk-Nya untuk dijelajahi dan di ambil manfaatnya. Kemudian Allah juga 

menyeru ummatnya agar mencari dan memperoleh rezeki yang halal baik dari dzat 

maupun cara memperolehnya dengan berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan 

dengan syariah. Selai itu Allah juga menegaskaskan bahwasanya segala apa yang 

dilakukan di Dunia akan di hisab atau dimintai pertanggungjawabannya di hari 

akhir untuk mendapatkan perhitungan amal dan keburukan atas apa yang telah 

diperbuat di dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka di ambil tiga intisari dari ayat 

tersebut yaitu tauhid, halal, dan pertanggungjawaban yang dikemas dalam Trilogi 

Halal Tourism Mulk.  

1. Tauhid 

Menurut Hakeem Hameed tauhid diartikan sebagai sebuah kepercayaan 

ritualistik dan perilaku seremonial yang mengajak manusia menyembah realitas 

hakiki (Allah); dan menerima segala pesan-Nya yang disampaikan lewat kitab-kitab 

suci dan para Nabi untuk diwujudkan dalam sikap yang adil, kasih sayang, serta 

menjaga diri dari perbuatan maksiat dan sewenang-wenang demi mengerjakan 

perintah dan menjauhi larangan-Nya.35 

Kemudian menurut Abu al-A’la al-Maududi tauhid adalah kalimat deklarasi 

seorang muslim, kalimat pembeda seorang muslim dengan orang kafir, ateis dan 

musyrik. Sebuah perbedaan yang lebih terletak pada peresapan makna tauhid dan 

 
35 Hakeem Abdul Hameed, Aspek-aspek Pokok Agama Islam, terj. Ruslan Shiddieq, Cet. 1 

(Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), h. 36. 
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meyakininya dengan sungguh-sungguh kebenaran-Nya dengan mewujudkannya. 

dalam perbuatan agar tidak menyimpang dari ketetapan Ilahi.36 

Sedangkan Muhammad Taqi, Tauhid berarti meyakini keesaan Allah. Ke-

yakinan ini berarti meyakini bahwa Allah adalah satu dalam hal wujud, penciptaan, 

pengatur, pemerintah, penyembahan, meminta pertolongan, merasa Takut, ber-

harap, dan tempat pelabuhan cinta. Intinya tauhid menghendaki agar seorang 

muslim menyerahkan segala urusan dan hatinya hanya kepada Allah.37  

Dalam hal ini bagaimana seseorang atau individu menuangkan nilai 

ketauhidannya kedalam praktek keseharian seperti dalam keyakinannya terhadap 

Allah dimana semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik 

Allah Swt. secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang 

amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran 

dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Manusia dalam mengelola 

sumber daya itu harus mengikuti aturan Allah Swt. dalam bentuk syariah Islam.  

Kemudian bagaimana individu atau kelompok menerapkan etika dan aturan 

terhadap individu lain ataupun masyarakat. Individu dengan kesadaran moral yang 

lebih rendah (vs lebih tinggi) akan cenderung mempengaruhi individu seperti pada 

sikap pribadi, norma moral pribadi, dan kontrol perilaku yang yang memotivasi 

untuk patuh.38 

2. Halal 

 
36 Abul A’la Al-Maududi, Prinsip-prinsip Islam, terj. Abdullah Suhaili (Bandung: al-

Ma’arif, 1975), h.68. 
37 Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Filsafat Tauhid, terj. M. Ha bin Wicaksana (Bandung: 

Mizan, 2003), h. 61-64. 
38 A Ali, “Expanding the theory of planned behaviour to predict Chinese Muslims halal 

meat purchase intention,” British Food Journal 120, no. 1 (2018): 2–17, 

https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2017-0278. 
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Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak 

terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan 

karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. 

Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang yang bebas dari bahaya duniawi dan 

ukhrawi.39 Seperti halnya jenis makanan dan minuman dapat diketahui berdasar-

kan jenisnya ataupun cara memperolehnya, segala segala objek atau kegiatan yang 

diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan.  

1. Kehalalan makanan dan minuman 

Dalam hal makanan, ada dua pengertian yang bisa dikategorikan kehalalan-

nya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansi barangnya. 

Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan mem-

perolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.40 

Jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya 

dengan jalan haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi 

dan perbuatan haram lainnya, maka berubah status hukumnya menjadi makanan 

haram.41 

Adapun jenis makanan dan minuman yang diharamkan dalam islam adalah, 

sebagai berikut: 

a. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan 

tidak disembelih, termasuk didalamnya yang mati tercekik, dipukul, jatuh, 

ditanduk atau diterkam oleh hewan buas. 

b. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. 

 
39 Shofie, Hukum Perlindungan Konsumen, h.110. 
40 Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian 

Rohani (Jakarta: Amawardi Prima, 2003). h.97 
41 Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian 

Rohani (Jakarta: Amawardi Prima, 2003), h. 100. 
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c. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, 

daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi. 

d. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.42 

e. Adapun minuman yang diharamkan adalah khamr (minuman berakhohol).43 

Rantai pasokan menjadi sesuatu yang sangat penting yang dapat 

digambarkan sebagai tingkat pertama dengan partisipasi yang signifikan pada 

barang dan jasa; dan kontributor tingkat sekunder meliputi partisipasi tidak 

langsung. Sementara itu, proses rantai pasok halal diterapkan sama seperti proses 

rantai pasok konvensional; namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam 

hukum Syariah. Bahwa halal tertanam dalam rantai pasokan; karenanya dimulai 

dari akar hingga titik konsumsi. Namun, produk halal masih belum menjamin 

kehalalan otentik di area konsumsi tanpa memanfaatkan layanan rantai pasokan 

halal. 

Produk makanan halal ternyata semakin populer di kalangan konsumen 

secara global, karena gagasan halal terkait dengan penilaian baik, sehat, aman dan 

berkualitas tinggi. Dengan kata lain, industri makanan halal harus memiliki 

kapasitas untuk memastikan dan menjamin kehalalan makanan dan minuman yang 

dijual. Maka dari itu kehalalan menjadi salah satu hal penting yang dapat menarik 

konsumen.44  

Untuk menjamin kehalalan pangan maka diperlukan sertifikasi karena 

disahkan oleh lembaga yang berwenang dan menjadi pengakuan resmi bahwa suatu 

 
42 Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 

Pedoman, n.d., h.13. 
43 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2010), h.163. 
44 F Azmi, “The adoption of halal food supply chain towards the performance of food 

manufacturing in Malaysia,” Management Science Letters 8, no. 7 (2018): h. 766., 

https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.5.010. 
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produk halal menurut syariat Islam. Sertifikat ini akan membantu konsumen 

mendapatkan kepastian tanpa kecurigaan atau keraguan dalam mengkonsumsi 

produk dan jasa terutama untuk memastikan bahwa makanan tidak mengandung 

esensi non-halal dan hewan yang disajikan disembelih sesuai dengan hukum 

Syariah. Karena melaksanakan shalat merupakan kewajiban utama umat Islam, 

maka pemenuhan sarana shalat menjadi prioritas utama. Beberapa kebutuhan yang 

harus dipenuhi adalah mushola yang bersih dan higienis, air yang cukup, peralatan 

sholat dan Alquran. Pelaksanaan pengelolaan atau pengoperasian diatur secara jelas 

dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP) yang disosialisasikan kepada 

seluruh operator. Penyusunan dan pengawasan SOP tersebut secara berkala 

didiskusikan dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

agar SOP sesuai dengan prinsip syariah di setiap kategori. SOP dijalankan secara 

konsisten dengan komitmen yang tinggi.45 

2. Konsep kehalalan objek wisata atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan 

atau dilaksanakan.  

Dalam Fatwa MUI No 108/DSN-MUI/X/2016, diungkapkan prinsip pe-

nyelenggaraan pariwisata syariah/halal tourism di Indonesia yaitu: 

a. terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan 

kemudaratan,  

b. menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun 

spiritual. 

Disisi lain, untuk destinasi wisata syariahmenurut MUI tersebut memiliki 3 

aturan:  

 
45 Junaidi, “Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism,” h. 1760. 
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a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:  

1) Mewujudkan kemaslahatan umum  

2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan  

3) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan  

4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif  

5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan  

6) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak 

melanggar prinsip syariah. 

b. Destinasi wisata wajib memiliki:  

a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi 

persyaratan syariah 

b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan 

sertifikat halal MUI 

c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:  

a) Kemusrikan dan khurafat  

b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan 

judi, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah. 46  

3. Pertanggungjawaban 

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau 

lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk 

menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, 

 
46 Dewan Syariah Nasionat MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia No: 1 08/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan 

Prinsip Syariah (DSN MUI, 2016). 
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setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan 

secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap 

harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan 

kekuasaan.47 Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti 

kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang 

terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin 

ditimbulkannya.48  

Dalam suatu perusahaan atau industri, pertanggungjawaban perusahaan 

kerap disalurkan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Berbagai 

definisi konstruk CSR telah menghasilkan beberapa pendekatan pengukuran. 

Konseptualisasi awal berasal dari definisi Carroll tentang CSR sebagai "harapan 

ekonomi, hukum, etika, dan kebijakan yang dimiliki masyarakat terhadap 

organisasi pada titik waktu tertentu. Mengikuti pandangan berbasis tanggung jawab 

ini, Maignan dan Ferrell mengusulkan konsep "kewarganegaraan perusahaan" 

untuk mengevaluasi persepsi karyawan terhadap CSR sepanjang dimensi etika, 

hukum, ekonomi, dan kebijaksanaan.49 Iwan Triyuwono dalam tulisannya 

mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban tebagi atas tiga, yaitu 

pertanggungjawaban kepada Allah, kepada manusia (stakeholders) untuk 

menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan dan pertanggung jawaban kepada 

lingkungan alam.50 

 
47 Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum (Bandung: Citra Aditya, 2010), h. 37. 
48 Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cet.2 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), 

h. 77. 
49 A El Akremi, “How Do Employees Perceive Corporate Responsibility? Development 

and Validation of a Multidimensional Corporate Stakeholder Responsibility Scale,” Journal of 

Management 44, no. 2 (2018): h. 4, https://doi.org/10.1177/0149206315569311. 
50Iwan Triyuwono, “Shari’Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam 

Membentuk Akuntansi Syari’ h”. JAAI 5. no. 2 (2001), 131–145 
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Dalam praktiknya, industri yang menerapkan pertanggungjawaban secara 

instrumental, dapat meningkatkan citra mereka, mendapatkan legitimasi dan, 

dengan perluasan, menarik pelanggan yang sadar sosial.51 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pengungkapan pertanggungjawaban dapat dianggap sebagai alat untuk 

manajemen reputasi baik baik suatu perusahaan atau industri.52  

Sehubungan dengan halal tourism peneliti menguraikan 

pertanggungjawaban menjadi beberapa poin, yaitu pertanggungjawaban atas 

pengelolaan, pertanggungjawaban sarana dan prasarana, pertanggungjawaban 

kehalalan makanan dan minuman, pertanggungjawaban akomodasi, dan 

pertanggungjawaban ekonomi terhadap pihak yang bersangkutan 

B. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah 

Adapun yang termasuk nilai-nilai ekonomi Islam adalah sebagai berikut: 

a. Tauhid (Keesaan Tuhan) 

Allah Swt. adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk me-

miliki untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. dalam Islam, segala 

sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia tetapi memiliki tujuan. Tujuan di-

ciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya, karena itu segala 

aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan manusia dibingkai dengan 

kerangka hubungan dengan Allah Swt. karena kepada-Nya kita akan 

mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan 

 
51 B Palacios-Florencio, “Trust as mediator of corporate social responsibility, image and 

loyalty in the hotel sector,” Journal of Sustainable Tourism 26, no. 7 (2018): h. 12, 

https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1447944. 
52 A Axjonow, “The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Corporate 

Reputation: A Non-professional Stakeholder Perspective,” Journal of Business Ethics 151, no. 2 

(2018): h. 1, https://doi.org/10.1007/s10551-016-3225-4. 
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bisnis.53 Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Hakikat  tauhid 

dapat berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut 

ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah 

dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah Swt. 

Implikasi nilai tauhid dalam konteks ekonomi yaitu adanya kemestian  setiap 

kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah Swt. dilakukan 

dengan cara-cara yang ditentukan Allah Swt. dan akhirnya ditujukan untuk ke-

takwaan kepada Allah Swt. Konsep tauhid mengajarkan dua ajaran utama dalam 

ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan 

dan milik Allah Swt. secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai 

pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu     dalam rangka mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Manusia dalam 

mengelola sumber daya itu harus mengikuti aturan Allah Swt. dalam bentuk syariah 

Islam. Kedua, Allah Swt. menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk me-

menuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat me-

manfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Semua sumber daya yang ada merupakan nikmat Allah Swt. yang tidak ada 

batasnya. 

b. ‘Adl (Keadilan) 

Allah Swt. adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah 

adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. 

 
10Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, Ed. V; (Cet. VII; Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2015), h. 35.  
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Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah Swt. di 

bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk ke-

sejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan 

baik. Implikasi ekonomi dari nilai keadilan adalah bahwa pelaku ekonomi tidak di-

bolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal itu merugikan orang lain 

atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam 

berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain se-

hingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha men-

dapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena 

kerasukannya. 

Keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan ke-

adilan telah ditekankan oleh alquran sebagai misi utama para Nabi yang diutus 

Allah Swt. sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hadid 57: 25. 

قِسْطِِۚ  
ْ
مِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِال

ْ
كِتٰبَ وَال

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل
َ
نٰتِ وَا بَيِِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ ا

َ
نَا  ل

ْ
نْزَل
َ
وَا

غَيْبِٖۗ 
ْ
هٗ بِال

َ
نْصُرُهٗ وَرُسُل ُ مَنْ يَّ مَ اللّٰه

َ
اسِ وَلِيَعْل مَنَافِعُ لِلنَّ سٌ شَدِيْدٌ وَّ

ْ
حَدِيْدَ فِيْهِ بَأ

ْ
َ ال  اِنَّ اللّٰه

 ࣖقَوِيٌّ عَزِيزٌْ 
Terjemahnya: 

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang 

nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar 

manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai 

kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah me-

ngetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun 

(Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”54 

 

Ayat tersebut mengandung perintah agar manusia melaksanakan keadilan 

 
54Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2010), h. 541. 
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sebagaimana Allah Swt. mengutus rasul-rasul yang membawa bukti-bukti yang 

nyata, al-Kitab, dan neraca keadilan. 

c. Nubuwwah (Kenabian) 

Sifat-sifat utama Nabi Muhammad saw., yang harus diteladani oleh para 

pelaku ekonomi adalah sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.55 Sifat-sifat 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1) Siddiq (benar, jujur) 

Jujur atau benar ialah mengatakan yang benar dan yang terang atau 

memberikan kabar sesuai kenyataan, sesuai dengan yang diketahui subjek 

dan tidak diketahui oleh orang lain. Jujur merupakan salah satu sifat baik, 

orang yang ingin maju harus memiliki sifat jujur. Jujur adalah perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.56 

2) Amanah (tanggungjawab, kepercayaan, kredibilitas) 

Nilai dasar amanah adalah terpercaya, dan nilai-nilai bisnisnya adalah 

kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu.57 Sifat amanah 

merupakan karakter utama seseorang pelaku ekonomi syariah dan semua 

umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam 

ekonomi dan bisnis maka tanpa adanya amanah, perjalanan dan kehidupan 

ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. 

 
55H. Veithzal Rivai, H. Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, Islamic Business and 

Economic Ethics (Mengacu pada Al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw dalam Bisnis, 

Keuangan, dan Ekonomi), h. 90-92  
56Haedar Nashir, Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya (Yogyakarta: Multi 

Presindo, 2013), h. 71. 
57Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 309. 
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Implikasinya bahwa setiap pelaku ekonomi harus menjadi orang yang 

professional dan bertanggung jawab sehingga dapat dipercaya oleh 

masyarakat dan seluruh pelanggan. 

3) Tabligh (Komunikasi, keterbukaan, pemasaran) 

Pelaku ekonomi yang memiliki sifat tabligh mampu berdialog atau 

berdiskusi dengan baik, dan mampu berbicara dengan konsumen/orang lain 

dengan mudah dan dapat diterima dengan akal.58 

4) Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) 

Fathanah mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan 

dengan ilmu, skills, jujur, benar, kredibel, dan bertanggung jawab dalam ber-

ekonomi dan berbisnis. Para pelaku ekonomi harus cerdas dan kaya wawasan 

agar bisnis yang dijalankan dapat efektif dan efisien sehingga bisa me-

menangkan persaingan dan tidak menjadi korban penipuan.59 

d. Khilafah (Pemerintahan) 

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau 

utusan Allah Swt. di alam semesta. Manusia diciptakan Allah Swt. untuk menjadi 

khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah Swt untuk memakmurkan bumi 

dan alam semesta. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, 

kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari 

prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar 

menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antarkelompok termasuk dalam bidang 

 
58Afzalurrahman, Muhammad as A Trader, Terj. Dewi Nurjulianti, Muhammad sebagai 

Seorang Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997), h. 292 
59H. Veithzal Rivai, H. Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, Islamic Business and 

Economic Ethics (Mengacu pada Al-Qur’an dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw dalam Bisnis, 

Keuangan, dan Ekonomi), h. 90-92 
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ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Selain 

tentang aspek manusia sebagai khalifah di muka bumi, juga tentang peranan 

pemerintah dan negara dalam perekonomian. 

Peran utama pemerintah dalam pandangan Islam adalah untuk menjamin 

perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari’ah, dan untuk memastikan supaya 

tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka 

mencapai tujuan-tujuan syari’ah, yang menurut imam al-Ghazali adalah untuk me-

majukan kesejahteraan manusia. Meskipun dalam Islam, pemerintah memainkan 

peranan yang kecil, akan tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran 

utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan 

syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak 

manusia60 

e. Ma’ad (Hasil) 

Ma’ad sering kali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tapi secara harfiah 

ma’ad berarti kembali. Ma’ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi 

nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam 

Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk men-

dapatkan laba. Laba tersebut yaitu laba dunia dan laba akhirat. Oleh karena itu, 

konsep profit atau keuntungan mendapatkan legitimasi dalam ekonomi Islam.61 

C. Prinsip Ekonomi Syariah 

Sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Alquran 

dan As-sunnah, antara lain tercermin dalam prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Bahwa segala cara usaha, asal hukumnya adalah boleh (mubah). Prinsip ini 

 
60Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, Edisi Ketiga (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2015), h. 40-41 
61A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 104. 
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terlihat misalnya dalam QS. Luqman 31: 20, Allah berfirman: 

مْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً 
ُ
يْك

َ
سْبَغَ عَل

َ
رْضِ وَا

َ
ا
ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِى ال ا فِى السَّ مْ مَّ

ُ
ك
َ
رَ ل َ سَخَّ نَّ اللّٰه

َ
مْ تَرَوْا ا

َ
ل
َ
  ا

ا هُدًى وَّ 
َ
ل مٍ وَّ

ْ
ِ بِغَيْرِ عِل  فِى اللّٰه

ُ
ادِل جَ بَاطِنَةً ٖۗوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّ نِيْرٍ وَّ ا كِتٰبٍ مُّ

َ
 ل

 
Terjemahnya: 

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang 

ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara 

manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau 

petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” 62 

 

b) Bahwa haram menganiaya dengan melanggar hak orang lain. 

c) Bahwa dilarang menghasilkan harta dengan jalan batil, seperti: penipuan, me-

langgar janji, riba, pencurian, spekulasi, dan mengusahakan barang-barang 

berbahaya bagi pribadi dan masyarakat. 

d) Bahwa dilarang menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia dan me-

laksanakan amanat. 

e) Bahwa dilarang melampaui batas dan kikir.63 

Ciri asasi dari prinsip-prinsip umum ini adalah bahwa prinsip-prinsip ini 

tidak berubah ataupun berganti, serta cocok untuk setiap saat dan tempat, tanpa 

peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi dan masyarakat. 

Prinsip Ekonomi syariah dalam melakukan aktivitas ekonomi, para pelaku 

ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip ilahiyah dimana 

dalam ekonomi Islam kepentingan induvidu dan masyarakat memiliki hubungan 

yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan 

sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya.  

 
62Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2010). h. 413. 
63H.A Dzajuli, Fiqh Siyasah–Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu 

Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 411-412. 
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Prinsip ekonomi Islam yaitu semua aktivitas manusia termasuk ekonomi 

harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara 

dunia dan akhirat berarti dalam mencari rizki harus halal lagi baik. Secara garis 

besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Alqur’an dan sunnah 

sebagai sumber pengaplikasianya. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau 

titipan dari Allah, swt kepada manusia. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam 

batas-batas tertentu. kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. 

Ekonomi Islam menolak terjadinya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang 

saja, membayar zakat melarang riba dalam segala bentuk.64 

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. 

Disebut ekonomi rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiah. Lalu 

ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem 

ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.65 Sistem 

ekonomi Islam sebagai sebuah paradigma dalam kegiatan perniagaan tentu saja 

tidak lepas dari unsur-unsur nilai dan norma, yang menjadi landasan penting dalam 

penerapan setiap transaksi ekonomi. Unsur nilai dan norma yang menjadi aturan 

dalam kegiatan ekonomi harus benar-benar diaplikasikan dalam konteks kehidupan 

sehari-hari, terutama ketika dalam proses melakukan transaksi atau kegiatan 

perniagaan yang membutuhkan kejujuran sebagai prinsip ideal. Jadi, apa yang di-

lakukan pelaku ekonomi, harus dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku 

 
64Abu Bakar. ”Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial“. 

Neliti 4, No. 2(2020), h. 234-249 
65Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, \ dan 

Bey Sapta Utama, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Ed. I; (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 

12. 
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dalam sistem ekonomi Islam.66  

1. Aturan-Aturan pada Ekonomi Syariah 

Allah Swt telah menetapkan aturanaturan dalam menjalankan kehidupan 

ekonomi. Allah Swt, telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap prilaku 

manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak 

individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syariah) 

harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. Yang 

dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, 

agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial 

disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu, sehingga mereka 

secara baik melaksanakan aturanaturan ini dan mengontrol serta mengawasi 

berjalannya aturan-aturan tersebut. Berlakunya aturan-aturan ini membentuk 

lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka. Aturan-

aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam 

hubungannya dengan kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, 

dunia, sesama mahluk dan tujuan akhir manusia. Beberapa aturan pada ekonomi 

syariah di antaranya: 

a. Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki 

kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-

makhluk-Nya. Manusia, tanpa diragukan, merupakan tatanan makhluk 

tertinggi di antara makhluk-makhluk yang telah diciptakann- Nya, dan 

segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah 

 
66Ade Jamarudin, “Prinsip-prinsip al-Qur’an tentang Norma-norma Ekonomi.” Anil Islam: 

Volume 10, Nomor 1, Juni 2017, h. 159-160. 
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perintah manusia. Dia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya ini sebagai 

khalifah atau pengemban amanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk 

melaksanakan tugas kekhalifahan (khilafah) dan untuk mengambil 

keuntungan dan manfaat sebanyakbanyaknya sesuai dengan kemampuan-

nya dari barang-barang ciptaan Allah ini. 

b. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia se-

hingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu-

individu lainnya. Dia telah menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu 

terhadap manusia; penampilan (perilaku) mereka yang ditetapkan dalam 

Hukum Allah (Syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, 

berdasarkan aturan Islam hak-hak yang diterima oleh manusia dari Allah 

dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial merupakan kewajiban 

manusia tarhadap umat muslim. 

c. Semua manusia tergantung pada Allah. Semakin ketat ketergantungan 

manusia kepada Allah maka dia semakin dicintai-Nya. Setiap orang secara 

pribadi bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyap-

nya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, individu ini pada akhirnya 

bertanggungjawab atas setiap kegagalan usaha masyarakat dalam bekerja 

sama dan melakukan kerja kolektif.   

d. Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua 

manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh 

berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun itu tidak berarti bahwa 

umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 

keuntungan dari alam semesta ini. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam 
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kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu 

sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta (oleh Allah) 

dengan kemampuannya yang berbeda-beda sehingga mereka secara 

instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling me-

manfaatkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian ini 

tidak berarti (bahwa Islam) memberikan superioritas (kelebihan) kepada 

majikan terhadap pekerjanya dalam kaitannya denga harga dirinya sebagai 

manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya kadang-kadang saja 

bahwa pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan (pada saat lain) 

menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik dan mantan majikan 

bisa menjadi majikan, dan sebagainya. Hal serupa juga bisa diterapkan 

terhadap budak dan majikan.  

e. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. 

Tidak ada pembedaan, baik berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, 

agama, jenis kelamin atau umur. 

f. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai 

sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern, orang bisa me-

nemukan banyak uraian rinci mengenai hal ini. Alquran mengemukakan 

kepada nabi dengan mengatakan ”katakanlah (Muhammad kepada umat 

muslim) bekerjalah” Nabi juga telah meriwayatkan melarang mengemis 

kecuali dalam keadaan kelaparan. ibadah yang paling baik adalah bekerja, 

dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. 

Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan 

kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. 
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g. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran-ajaran Islam 

memandang kehidupan manusia di dunia ini sebagai pacuan dengan waktu. 

Umur manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus 

dicapai dalam rentang waktu yang sangat terbatas ini. 

h. Jangan membikin mudarat (kesulitan) dan juga ada mudharat yang di-

rencanakan secara sadar dan dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti, dan 

juga yang dilakukan sekadar untuk melukai.67 

D. Konsep Halal tourism 

1. Pengertian Halal tourism 

Wisata halal terdiri atas dua kata yaitu halal dan wisata. Kata halal berasal 

dari bahasa Arab yang artinya diizinkan atau dibolehkan. Sedangkan wisata adalah 

bepergian dengan tujuan bersenang-senang atau menambah pengetahuan.68 Wisata 

halal dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia 

untuk berekreasi dengan melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang sesuai 

ajaran Islam,69 seperti memberikan pelayanan kepada wisatawan sesuai dengan 

dengan prinsip syariah. Mulai dari makanan dan minuman yang disajikan halal, ter-

sedianya fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim, tersedianya hotel atau pe-

nginapan yang menyediakan fasilitas ibadah, dan atraksi yang disuguhkan sesuai 

dengan prinsip prinsip syariah.70 Dalam hal ini, hotel yang mengusung prisip 

 
67Abdul Latif, “Nilai-Nilai Dasar dalam Membangun Ekonomi Islam”.  Diktum: Jurnal 

Syariah dan Hukum 12 No 2 (2014). h. 156-158. 
68 Tuti Harianti, “PENGEMBANGAN HALAL TOURISM DALAM MENJAMIN 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI,” Tahkim 16, no. 2 (2020): 279. 
69 Vany Octaviany, “Potret Wisata Halal Di Indonesia Analisis Kesiapan Stakeholder 

Dalam Penyelenggaraan Wisata Hal Di Kota Bandung,” Jurnal Ilmiah Pariwisata 25, no. 1 (2020): 

70. 
70 Rozalinda, “Industri wisata halal di sumatera barat: potensi, peluang dan tantangan.” 
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syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan 

fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita.71  

Pada kalangan awam, pariwisata halal kerap kali dimaknai sebagai wisata 

religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-

tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata halal tidak terfokus pada objek saja, 

tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya. Objek pariwisata halal pun tidak harus 

objek yang bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam. Objek 

pariwisata halal berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. 

Pariwisata halal memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim 

menunaikan kewajiban dimanapun dan kapanpun.72  

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Ankabut 29: 20.  

ُ يُنْشِئُ   قَ ثُمَّ اللّٰه
ْ
ل خَ
ْ
 ال

َ
يْفَ بَدَا

َ
رْضِ فَانْظُرُوْا ك

َ
ا
ْ
 سِيْرُوْا فِى ال

ْ
ى  قُل

ٰ
َ عَل خِرَةَ ٖۗاِنَّ اللّٰه

ٰ
ا
ْ
ةَ ال

َ
النَّشْا

ِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ِۚ 
ِّ
ل
ُ
 ك

 

Terjemahnya: 

“berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah 

menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya 

sekali lagi. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”73  

 

 Berdasarkan ayat tersebut, dengan berpergian atau melakukan suatu per-

jalanan di muka bumi, pasti akan banyak menemui pelajaran yang begitu berharga 

baik merupakan hamparan dan beraneka ragam ciptaan-Nya, maupun yang berasal 

dari berbagai peninggalan lama yang masih tersisa puing-puingnya yang me-

 
71Mahfud Achyar, “Indonesia sebagai Tujuan Halal Tourism,” Ekp 13, no. 3 (2015): 6. 
 
72 Wardy Putradan dan Muh Nasrikatman, “risno Wardy Putradan, Muh. NasriKatman,” 

Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (2021): 243. 

  73Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Al-Karim Dan Terjemahnya 

(Semarang, Asy-Syifa 2001), h. 398 
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rupakan ciptaan Allah swt.74 Berdasarkan kutipan tersebut, jelas dalam islam pun 

memperbolahkan berwisata dengan maksud dan tujaun tertentu dan mengingat 

kebesaran-Nya. 

Hal tersebut juga diperkuat dalam firman Allah dalam ayat yang terdapat 

pada QS. Al-Mulk 67: 15. 

يْهِ النُّشُوْرُ 
َ
زْقِه ٖۗ وَاِل وْا مِنْ رِِّ

ُ
ل
ُ
ا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَك

ً
وْل
ُ
رْضَ ذَل

َ
ا
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ذِيْ جَعَل

َّ
 هُوَ ال

Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya 

kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” 75   

   

Ayat tersebut menganjurkan untuk berjalanlah yang artinya berpergian. Bila 

pariwisata dikaitkan dengan hiburan, rekreasi, dan bersenang-senang, Alquran pun 

sebagai sumber ajaran yang universal, dalam ayatnya memberi isyarat akan 

kebolehan bagi kita untuk memetik kesenangan di dunia ini. Menikmati hal-hal 

lezat, indah, menyenangkan, mempesona, dan memberi kedamaian, serta ke-

tenangan dalam hati tidaklah dilarang karena semua itu merupakan naluri manusia, 

bahkan Allah sengaja menghiasi kehidupan manusia di dunia ini.76 Melakukan 

wisata dengan motif apapun tidaklah dilarang, apalagi untuk menikmati keindahan 

ciptaan Allah Swt.  

 
74M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian Alquran Vol.10 

(Jakarta: Lentra Hati, 2002). h. 468 

  75Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Al-Karim Dan Terjemahnya 

(Semarang: Asy-Syifa, 2001), h. 563. 
76Mochtar Effendy, Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Alquran dan 

Hadits, (Palembang: Al-Mukhtar, 1996), h.72.  
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2. Pelaku Wisata Halal 

Halal tourism Pendekatan Sistem Ekonomi adalah melihat halal tourism 

dengan pendekatan menyeluruh selurus aspek dan komponen yang terkait dalam 

kegiatan ekonomi halal tourism tersebut. Jika dilihat dari pelakunya, sesuai dengan 

teori pelaku ekonomi maka pelaku kegiatan halal tourism dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Pelaku ekonomi konsumen yaitu orang atau kelompok masyarakat yang 

menafkahkan hartanya untuk membeli barang dan jasa sebagai hiburan, 

kesenangan, dan refreshing. Dikatakan halal secara seutuhnya ketika halal 

ketika sumber dananya halal, dan digunakan untuk transaksi barang dan 

jasa yang halal. 

b. Pelaku ekonomi produsen atau penyedia barang dan jasa atau investor 

dengan ketentuan halal pada hal-hal yang memang merupakan ke-

pemilikannya, dan dikembangkan dengan akad-akad yang syar’i sesuai 

dengan bisnis syar’i.  

c. Pelaku ekonomi pemerintah sebagai regulator dan atau pelaku ekonomi 

usaha milik negara atau daerah, yang menjalankan usaha milik negara 

(BUMN) atau milik daerah (BUMD), sekaligus juga sebagai regulator 

yang mengatur dan memfasilitasi pengembangan perekonomian negara. 77 

3. Manfaat Pariwisata Halal 

Islam  adalah  agama  rahmatan  lil  alamain  nilai-nilai  islam  tidak  hanya  

berlaku  bagi  umat  islam  saja  tetapi  bisa  juga  dirasakan  manfaatnya  bagi  

pemeluk  agama  lain.  Oleh  karena  itu  wisata  syariah  atau  wisata  halal  tidak  

 
77 Nining Yuniati, “Jurnal pariwisata pesona,” Jurnal Pariwisata Pesona 3, no. 2 (2018): 

175–90, https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2381. 
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hanya  diperuntukkan  bagi  wisatawan  muslim  saja  namun  juga  untuk  umat  

agama  lain  bagi  wisatawan  muslim  keberadaan  wisata  syariah  dapat  

memberikan  manfaat  sebagai  berikut : 

a. Menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah swt 

karena dapat menjalankan perintah-Nya denganbaik disegala tempat. 

b. Mentadabur ciptaan Allah swt. 

c. Memrberikan ketenangan, kesenangan dan kenyamanan hiburan sebagai 

sarana dakwah Islam. 

Bagi wisatawan non muslim keberadaan wisata syariah memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Jaminan kebersihan dan kesehatan 

b. Ketenangan dan kenyamanan. 

c. Memberikan kesenangan dan hiburan. 

d. Memberikan citra positif agama islam sebagai agama Rahmatan lil 

alamin78 

5. Motivasi Wisatawan 

Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam wisatawan dan 

pariwisata, karena motivasi merupakan trigger dari proses perjalanan wisata, 

walaupun motivasi ini sering tidak disadari oleh wisatawan itu sendiri. Analisis me-

ngenai motivasi semakin penting jika dikaitkan dengan pariwisata dimana perilaku 

manusia dipengaruhi oleh berbagai motivasi.  

Pada dasarnya perjalanan wisata dimotivasi oleh beberapa hal yang men-

dorong perjalanan, motivasi-motivasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat 

kelompok besar sebagai berikut: 

 
78M. Amir Mahmud, Muhammad Endy Faidullah, Mimpi Wisata Syariah Studi Atas 

Peaksanaan Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi, (Banyuwangi: LPM Institut Agama Islam 

Ibrohim Genteng Banyuwangi, Januari 2018). h. 11-12. 
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a. Physical or physiological motivation (motivasi yang bersifat fisik atau 

fisiologis) antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, ber-

partisipasi dalam kegiatan olah raga, bersantai, dan sebagainya. Cultural 

motivation (motivasi budaya), yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, 

adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Termasuk juga ketertarikan akan 

berbagai obyek tinggalan budaya (monumen bersejarah)  

b. Social motivation atau interpersonal Motivation (motivasi yang bersifat 

sosial), seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, 

ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan, dan sebagainya.  

c. Fantasy motivation (motivasi karena fantasi), fantasi bahwa di daerah lain 

seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan, dan 

ego enhancement yang memberikan kepuasan psikologis.79Salah satu alasan 

seseorang berwisata ke suatu tempat mencari sesuatu yang baru ataupun 

yang berbeda baik itu yang berbeda dengan yang telah ditemui atau yang di-

lakukan di tempat lain maupun kehidupan sehari-hari yang dijalani yang 

memiliki ciri khas masing-masing tersebut menjadi daya tarik tersendiri 

berupa budaya hingga  makanan khas asli daerah.80  

6. Komponen Wisata Halal 

Menurut Kementrian Pariwisata Tahun 2015, kesiapan destinasi wisata 

halal, dapat dilihat melalui komponen variabel sebagai berikut: 

 
79L Adi Permadi et al., “Persepsi dan preferensi wisatawan muslim terhadap sarana dan 

prasarana wisata halal di lombok (studi kasus kawasan ekonomi khusus mandalika),” Jurnal Sosial 
Ekonomi dan Humaniora (JSEH) 4, no. 2 (2018): 57–70.  

80 Ade Pebriani S Pulumodoyo Krishna Anugrah, Asminar Mokodongan, “Potensi 

pengembangan wisata halal dalam perspektif dukungan ketersediaan restoran halal lokal (non 

waralaba) di kota gorontalo,” PESONA 2, no. 02 (2017): 1–12. 
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a. Atraksi  

Atraksi yang terdiri dari alam, budaya dan buatan sedangkan untuk indikator 

yang terdapat pada atraksi yaitu: 

1) Pertunjukan Seni dan Budaya serta atraksi yang tidak bertentangan 

dengan kriteria umum Pariwisata Syariah 

2) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan 

3) Terdapat tempat ibadah yang layak dan suci untuk wisatawan muslim. 

4) Ketersedersediaan sarana bersuci yang layak untuk bersuci. 

5) Tersedia makanan dan minuman halal. 

b. Amenitas 

Perhotelan dengan indikator sebagai berikut: 

1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci. 

2) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah. 

3) Tersedia makanan dan minuman yang halal. 

4) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga 

dan bisnis. 

c. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan 

Biro perjalanan wisata dengan indikator sebagai berikut: 

1) Menyediakan paket perjalananatau wisata yang sesuai dengan kriteria 

pariwisata syariah. 

2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum 

akomodasi pariwisata syariah. 

3) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai 

dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman. 
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d. Pramuwisata dengan indikator sebagai berikut: 

1) Memahami dan mampu melaksanakan nilainilai syariah dalam men-

jalankan tugas. 

2) Komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab. 

3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai etika islam. 

4) Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku. 

e. Aksesibilitas 

Kemudahan akses informasi tentang wisata syariah sebagai berikut: 

1) Objek wisata mudah dijangkau. 

2) Transportasi didapatkan (darat. Laut, udara). 

3) Biaya transportasi sesuai dengan yang standard ditentukan. 

f. Ancillary 

Kelembagaan dengan indikator sebagai berikut: 

1) Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata 

2) Terdapat kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal di destinasi 

wisata. 

3) Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata.81 

7. Sarana dan Prasarana Wisata 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator terhadap perkembang-

an suatu destinasi wisata. Ketersediaan fasilitas dan sarana prasana penunjang juga 

akan menarik minat para wisatawan. Strategi pengeloaan fasilitas yang tepat akan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap minat para wisatawan. 82 

 
81 Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmalia, “Analisis Halal Tourism 

dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung,” Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Islam 7, no. 01 (2021): 302–10. 
82 Aunur Rofiq, “Analysis The Development Marketing Strategy of Halal Tourism 

Facilities in Santen Island Banyuwangi Regency,” Iltizam Journal of Shariah Economics Research 

6, no. 1 (2021): 86–95. 
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Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang di-

perlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan 

wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata 

ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana 

pendukung lainnya. Tidak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau 

lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan 

wisatawan seperti akomodasi, tempat makan, dan tempat belanja Selain daripada 

itu, yang berkaitan dengan kebersihan seperti tempat sampah sangat penting untuk 

disediakan agar menjaga kenyamanan konsumen. Kemudian toilet dan tempat 

ibadah menjadi sarana paling penting yang diinginkan oleh para wisatawan. Toilet 

dan tempat ibadah sangat krusial untuk mereka yang sedang berwisata religi baik 

itu wisatawan Muslim maupun agama lain.83  

Sedangkan prasarana pariwisata adalah segala sesuatu yang memungkinkan 

proses kegiatan pariwisata berjalan lancar. Prasarana tersedia untuk menunjang 

segala aktivitas wisata. Karena itu, prasarana pariwisata sangat penting ke-

beradaannya bagi sebuah destinasi wisata. Beberapa hal yang termasuk dalam 

prasarana, yaitu:  

1) Aksesibilitas  

Aksesibilitas merupakan faktor penting dalam proses berwisata, tingkat ke-

mudahan untuk menjangkau suatu kawasan wisata dilihat dari aksesibilitas 

yang berupa kondisi jalan raya untuk mempersingkat waktu perjalanan.  

2) Utilitas  

 
83 Sri Wahyulina et al., “Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana penunjang Wisata 

Halal di Kawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur,” Jurnal Magister Manajemen 

Universitas Mataram, 2018, 39. 
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Yang termasuk utilitas adalah, listrik, toilet, musholla.  

3) Jaringan pelayanan  

Pelayanan kesehatan dalam bentuk pos kesehatan dan keamanan84 

Terdapat beberapa syarat atau ketentuan dalam penyediaan sarana dan 

prasarana pada halal tourism, yaitu:  

a. Mengonsumsi makanan yang bebas dari unsur-unsur keharaman  

b. Memiliki petunjuk arah kiblat pada tempat penginapan yang memudahkan 

pengunjung untuk beribadah. Bahkan dapat dimungkinkan pula 

tersedianya Alquran  

c. Tidak adanya bagian dari tempat penginapan atau hotel yang menjadi 

tempat terlaksananya kegiatan yang haram seperti diskotik, tempat 

perjudian, dan prostitusi  

d. Segala fasilitas disegregasi berdasarkan gender  

e. Aturan berpakaian dalam ruangan yang konservatif  

f. Ketersediaan mushalla atau masjid di lokasi wisata  

g. Dapat terdengar kumandang adzan sebagai penanda masuk waktu shalat  

h. Terdapat hiburan-hiburan islami  

i. Akses pada jenis-jenis kuliner halal  

j. Fasilitas pelayanan kesehatan dan transportasi yang islami  

k. Pendanaan penyelenggaraan berbasis syariah  

l. Penyelenggara beragama islam dan staf melayani sesuai gender wisatawan 

yang dilayani  

 
84 Dwiyono Rudi Susanto Amin Kiswantoro, “Pengaruh Sarana Dan Prasarana Pendukung 

Wisata Terhadap Kepuasan,” Jurnal Khasanah Ilmu 10, no. 2 (2019): 106–12. 
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m. Penghasilan sebagian harus disalurkan untuk zakat  

n. Ruangan terpisah untuk laki-laki dan perempuan yang belum menikah  

o. Tidak ada kontak antar wisatawan yang tidak menutup aurat atau 

menunjukkan perilaku yang tidak sesuai ajaran islam  

p. Penyediaan layanan khusus pada waktu khusus seperti menu buka puasa 

dan sahur  

q. Tersedianya sanitasi yang tidak menghadap kiblat dan memperhatikan 

aspek kesucian  

r. Tidak ada segregasi berdasarkan etnisitas.85 

8. Prinsip Pariwisata 

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan dari 

konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan 

Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan 

hubungan antara manusia dan lingkungan; 

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan 

lokal;  

c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan 

proporsionalitas; 

d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;  

e. memberdayakan masyarakat setempat;  

 
85 Achmad Room Fitrianto, “Studi Komparatif Pariwisata Halal dan Pariwisata 

Berkelanjutan ( Suatu Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Pariwisata ),” Proceeding Semnas 

Pariwisata 2019, 2020, 102–3. 
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f. menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah 

yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, 

serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; 

g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional 

dalam bidang pariwisata; dan memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (UU RI No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, Bab 

III).86 

C. Prospek atau Peluang Halal Tourism 

Sejumlah peluang yang dimungkinkan telah berpengaruh terhadap Ke-

kuatan ojek dan daya tarik kegiatan berwisata adalah:  

1. Tren berwisata yang cenderung meningkat dari kalangan wisata nusantara; 

2. Berwisata sudah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle) masyarakat;  

3. Kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada “viral” dan 

mudahnya mendapatkan informasi pariwisata;  

4. Objek wisata dapat di akses dengan muda. (rute-rute penerbangan, juga 

pengembangan jalur darat ke berbagai daerah yang memudahkan pegerakan 

manusia, barang dan jasa);87 

5. Keunikan alam, buatan manusia dan budaya masyarakat setempat; 

6. Kesadaran dan antusias masyarakat dalam membangun objek wisata; 

7. Keramahan penduduk pribumi kepada wisatawan.; 

8. Kesadaran masyarakat sekitar terhadapwisata; 

9. Keterpeliharaan secara baik ojek wisata; 

10. Kesediaan masyarakat untuk menyediakan rumahnya sebagai home stay; 

 
86 Jaelani, “Halal tourism industry in Indonesia : Potential and prospects.” 
87Yuniati, “Jurnal pariwisata pesona.”. 
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11. Tersedia jajanan kuliner khas dan higienis yang dapat dinikmati 

pengunjung. 

Kekuatan tersebut dapat ditambah atau dikurangi sesuai kondisi yang meng-

gamarkan keadaan sesungguhnya dari setiap objek dan daya tarik wisata.88 Melihat 

peluang destinasi wisata komiditas baru akan menaik investor untuk berinvestasi 

karena merasakan adanya potensi besar bagi keuntungan modal investasi.89  

 Wisatawan kini telah dimanjakan dengan aktifitas, yang pada hakikatnya 

ialah konsumsi tanda kegiatan wisata bukan lagi menjadi kegiatan sekedar berlibur, 

rileks, bahkan melepas penat. Lebih daripada itu, ia menjadi arena konsumsi dan 

reproduksi sebagai cerminan identitas dan simbol status. Tidak heran jika para 

wisatawan rela menghabiskan gaji bahkan uang tabungannya hanya untuk bersantai 

dan menikmati liburan pemilik modal oleh kelompok ekonomi dominan, dengan 

uang yang mereka miliki mereka akan memanjakan tubuh dan terhindar dari ke-

penatan dunia. Masyarakat pada zaman ini yang menjadikan wisata sebagai life 

style baru, tidak lain merupakan bentuk trend dari dunia simulacra yang disebut 

sebagai dunia silang-sengkerut tanda dan simbol. Melakukan kegiatan liburan 

bukan lagi hanya sekedar kebutuhan yang diasosialikan oleh Karl Marx sebagai 

nilai guna, tetapi telah berubah makna menjadi nilai tanda dan simbol berdasarkan 

kajian Baudrillard. Ia menolak dengan keras pola pikir Marx yang hanya 

mengagung-agungkan aktifitas produksi di kala zaman feodal berlangsung.  

Kini dalam dunia postmodern, simbol dan status sosial bukan hanya melekat 

pada uang dan modal, bahkan telah melebur menjadi identitas masyarakat konsumsi 

 
88Manahti Zebua, Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah, Edisi Revisi, (Yogyakarta; 

Deepublish, 2012), h. 21 
89Yasraf Amir Pilliang, Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang 

Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme, (Bandung: Mizan, 1998). h. 249. 
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dewasa ini. Masyarakat telah terjun lebih dalam pada dunia ekstasi yang kehilangan 

makna dan fungsi komoditas sebenarnya. Mereka terjun pada dunia simulacra, 

yakni dunia yang penuh dengan tipu muslihat tanda, citra, dan makna yang 

menyisakan kehampaan makna dan realitas semu belaka. Dalam dunia simulacra, 

realitas semu terus diproduksi, sehingga kabur dan menguap realitas yang sebenar-

nya. Sebut saja media, iklan, bahkan televisi yang menjanjikan dan menayangkan 

ekstasi tak terkira berlibur di pulau-pulau tak berpenghuni. Hingga kini kebiasaan 

tersebut menjadi habitus masyarakat postmodern saat ini. Paket wisata lengkap, 

beserta guide dan tawaran-tawaran lain membuat timbulnya hasrat untuk melaku-

kan konsumsi yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kita kini telah terlena dengan 

bujuk rayu media dan iklan. Dalam kondisi seperti ini teknologi (cyberspace) telah 

menjadi obsesi yang lebih nyata dibandingkan kesadaran itu sendiri.90 

D. Pengembangan Wisata Menuju Halal Tourism 

1. Pengertian pengembangan Wisata 

Pengembangan mengandung pengertian pembangunan secara bertahap dan 

teratur serta menjurus ke sasaran yang dikendaki. Pengembangan bertujuan untuk 

mengembangkan produk dan pelayanan berkulitas, seimbang dan bertahap.91 

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian untuk mewujudkan ke-

terpaduan atau kecocokan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata 

dalam pengembangan sebuah objek wisata dibutuhkan adanya asilitas yang 

berfungsi untuk pelengkap dan memenuhi berbagai wisatawan.92  

 
 
90Hafizah Awalia, “Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata 

Islami di Indonesia,” Jurnal Studi Komunikasi 1 (2017): 19–30. 
91I Gusti Bagus Rai Utama, Pengantar Industri Pariwisata, (Yogyakarta: Deepublish, 

Agustus 2014), h. 105-111. 
92I Made Suniastha Amerta, Pengembangan Pariwisata Alternatif, (Surabaya: Scopindo 

Media Pustaka 2019), h. 13-14. 
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Hal tersebut juga tidak terlepas dari upaya yang dapat dilakukan pemerintah 

daerah untuk menyelaraskan aspek pariwisata yang berkelanjutan dan upaya untuk 

penghormatan pada nilai-nilai lokal terutama yang berkenaan dengan identitas 

Islami93 dimana dalam pengembangannya tetap memperhatikan komponen pe-

ngembangan pari-wisata yang dibagi menjadi dua sisi yaitu dilihat dari sisi 

permintaan pariwisata, dan dari sisi penawaran (produk) pariwisata. 94  

Menurut nota kesepahaman antara Kemenparekraf dengan DSN-MUI No. 

11/KS. 001/W.PEK/2012 dan No. B-459/DSNMUI/XII/2012 tentang 

Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syari’ah. Adapun fatwa DSN MUI NO: 

108 / DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Ber-

dasarkan Prinsip Syariah menetapkan bahwa Wisata Syariah adalah wisata yang 

sesuai dengan prinsip syariah yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 

ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling 

terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip 

syariah.95 

Pengembangan wisata adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu 

menjadi maju, baik sempurna dan berguna. Pengembangan pariwisata merupakan 

salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi 

berkembang sesuai dengan visi dan misi. Pengembangan pariwisata di Indonesia 

telah tercermin dalam rencana strategis yang dirumuskan oleh Kementrian Ke-

budayaan dan Pariwisata RI, yakni: 

 
93 Mohammad Jeffry Maulid, “Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, 

Nusa Tenggara Barat,” Jurnal Pemikiran Sosiologi 6, no. 1 (2019): 23. 
94Kreatif Badan dan Ekonomi Kreatif, “Hubungan Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara Dengan Rata-Rata Tingkat Penghunian Kamar Hotel Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2012 — 2018,” Jurnal Kepariwisataan Indonesia 14, no. 1 (2020): 9–20.. Jurnal Kepariwisataan 

Indonesia 14, No. 1 (2020): h. 9–20. 
95 Rozalinda, “Industri wisata halal di sumatera barat: potensi, peluang dan tantangan.” 
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a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan ber-

usaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan di bidang 

pariwisata. 

b. Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga 

memberikan manfaat sosial budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan 

daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup. 

c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia 

sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk me-

laksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang 

merupakan amanah yang dipertanggung jawabkan (accuntable).96 

Pariwisata jika dikembangkan secara tepat, dapat member keuntungan pada 

wisatawan maupun tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat 

pribumi melalui keuntungan secara finansial yang dibawa wisatawan ke kawasan 

wisata tersebut. Sebagaimana tambahan, dengan pengembangan infrastruktur dan 

penyediaan fasilita suntuk rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling di 

untungkan. Pariwisata pada idealnya hendak dikembangkan sesuai dengan daerah 

tujuan wisatanya. Pengembangan yang dilakukan tetap harus memperhatikan 

tingkat ekonomi, sejarah dan budaya dari destinasi. Bagi wisatawan daerah tujuan 

berwisata yang dikembangkan dengan memperhatikan hal tersebut merupakan 

daerah yang dapat memberikan pengalaman unik bagi mereka para wisatawan.97  

Sudah sangat jelas sektor pariwisata semestinya harus ditunjang oleh 

komponen secara langsung maupun tidak langsung dan faktor-fakor yang ber-

 
96W. J. S Poerwasarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

h. 438. 
97Robert Christie Mill, Tourism the International Business, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2000), h. 168.  
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hubungan dengan aktivitas pengembangan pariwisata. Seperti segala kondisi yang 

terdapat pada objek wisata, segala fasilitas sosial serta kebijakan yang diterapkan 

pemerintah terkait sektor pariwisata.98  

Pembangunan perekonomian suatu wilayah atau negara memiliki kaitan erat 

salah satunya dengan pengembangan objek wisata yang terdapat pada suatu daerah 

tujuan wisata tersebut baik itu secara lokal, tingkat regional maupun ruang lingkup 

nasional. Sehingga dapat dikatakan apabila suatu wilayah atau daerah sedang me-

lakukan pengembangan pada objek wisatanya akan selalu diperhitungkan apakah 

memiliki keuntungan dan bermanfaat bagi rakyat banyak.  

2. Tipe Pengembangan Pariwisata 

Tipe pengembangan kegiatan pariwisata di Indonesia dapat dibedakan 

menjadi dua tipe, yaitu:99   

a. Pariwisata tipe tertutup, tipe ini memiliki karakteristik  lokasinya terpisah 

dari  masyarakat  setempat  dan  tidak  melibatkan masyarakat  sekitarnya 

sehingga  kontribusi  untuk  daerah  sekitar sangat  kurang.   

b. Pariwisata tipe terbuka, tipe ini mempunyai si at spontan  pada umumnya 

ditandai  dengan  adanya  hubungan  intensi   antara wisatawan  dengan 

masyarakat sekitar. Sehingga distribusi pendapatan  yang  diperoleh  dari 

wisatawan  dapat  secara  langsung dinikmati  oleh  penduduk  lokal.  Hal 

ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat lokal terhadap pengembangan  

asilitas obyek wisata setempat dampak negatif  yang dimiliki akan cepat 

menjalar kedalam penduduk lokal sehingga sulit untuk diantisipasi.  

 
98Bambang Utoyo, Geografi Membuka Cakrawala Dunia, Edisi 1 (Bandung: PT Setia 

Purna Inves, 2017), h. 102. 
99Frans Gromang, “Tuntunan Keselamatan dan Keananan Wisatawan”.(Jakarta: Prad 

Paramita, 2003), h.5. 



52 

 

 

3. Kriteria Pembangunan Pengembangan Wisata Halal 

Indonesia sendiri dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari 

kriteria Global Muslim Travel Index sebagai acuan pembangunan wisata halal. 

Untuk itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian Pariwisata Republik 

Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur 

pariwisata di Indonesia, badan khusus bernama Tim Percepatan Pembangunan 

Pariwisata Halal (TP3H) suatu tim yang diberikan kewenangan dalam membantu 

pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang 

memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal, tim ini kemudian mem-

bentuk tiga kriteria umum dalam mengembangkan wisata halal sebagai berikut: 

a. Destinasi Pariwisata (Alam, Budaya, Buatan) 

1) Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah 

pada pornoaksi, dan kemusyrikan. 

2) Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu festival halal life 

style. 

3) Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan.  

4) Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah 

untuk pria dan wanita dan/atau mempunyai aturan pengunjung tidak 

berpakaian minim. 

a. Hotel 

1) Tersedia makanan halal Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk ber-

ibadah, seperti Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci  

2) Tersedia pelayanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan 

sahur dan buka puasa  
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3) Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman ber-

alkhohol, dan kegiatan diskotik Tersedia fasilitas rekreasi kolam reang 

dan fasilitas kebugaran/gym yang terpisah antara pria dan wanita  

4) Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan 

pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak mengguna-

kan bahan yang mengandung babi, alkholol maupun produk turunannya. 

b. Biro Perjalanan 

1) Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata 

Halal 

2) Tidak menawarkan aktivitas non halal  

3) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal  

4) Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai 

syariah dalam menjalankan tugas  

5) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam100 

Pada beberapa daerah kompetensi pemandu wisata dalam menjelaskan 

objek dan daya tarik wisata, bahasa dan pengalaman merupakan masukan bagi 

dokumen perencanaan. Paket wisata yang ditawarkan perlu dievaluasi untuk 

melihat faktor tingkatan harga, program yang ditawarkan, kualitas pelayanan, ke-

handalan pelayanan dan keamanan perjalanan. Hal ini berguna bagi tim perencana 

untuk pendekatan yang dilakukan oleh pihak operator dalam melaksanakan 

usahanya. Peraturan mengenai agen perjalanan wisata dan pemandu.101 

 
100 Subarkah, “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah 

(Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat),” 2018. 
101 Santoso, “Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism ) di Kota Bima.” 
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Pada ketiga kriteria pengembangan tersebut menekankan aspek kehalalan. 

Pengembangan kesadaran halal dan pemasaran destinasi, dengan sertifikasi halal 

dari MUI untuk setiap standarisasi fasilitas hingga menciptakan rasa aman, nyaman, 

dan higienis dalam mengkonsumsi jasa atau barang wisata.102 Wisatawan muslim 

dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman selama melakukan perjalanan 

wisata memerlukan restoran yang menjadi pilihan wisatawan muslim harus me-

miliki sertifikat halal103 agar dapat dengan leluasa memilih tempat makan dan 

minum yang tersedia. Ketersediaan restoran tersebut bukan hanya restoran yang 

menghidangkan menu makanan dan minuman khas akan tetapi juga ada restoran 

yang menawarkan makanan dan minuman dari daerah lain yang dalam usahanya 

mendapatkan sertifikat halal.104 

4. Aspek Pengembangan Pariwisata   

Potensi wisata haruslah dikemas secara profesional sehingga menjadi 

produk wisata yang memiliki nilai jual. Suatu produk wisata dapat dikatakan unggul 

manakala produk tersebut memiliki nilai jual yang tinggi dan pasar yang jelas. 

Maka dari itu sangatlah penting memperkenalkan produk wisata kepada para 

konsumen atau wisatawan, karena bagaimanapun pengenalan produk wisata kepada 

para calon wisatawan dapat memberikan citra positif terhadap daerah tujuan wisata 

itu sendiri.105 Aspek pengembangan pariwisata suatu destinasi wisata agar dapat 

diminati pengunjung, harus memenuhi tiga kriteria pengembangan pariwisata yaitu:  

 
102 Ferdiansyah H., Cipta E., Heryadi R., “Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia 

Melalui Konsep Development of Halal Tourism in Indonesia Through Smart Tourism Concept.” 
103 Anisa Devi Damayanti et al., “Preferensi wisatawan muslim nusantara dalam memilih 

restoran di kelurahan kuta kabupaten badung,” Jurnal Kepariwisataan dan Hospitalitas 2, no. 1 

(2018): 84–105. 
104 Krishna Anugrah, Asminar Mokodongan, “Potensi pengembangan wisata halal dalam 

perspektif dukungan ketersediaan restoran halal lokal (non waralaba) di kota gorontalo.” 
105Muaini, Buku Ajar Kebudayaan dan Pariwisata, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018), h. 

78. 
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a. Something to see 

Adalah objek wisata harus memiliki sesuatu yang dilihat atau dijadikan 

tontonan oleh wisatawan. Dengan kata lain tersebut harus memiliki daya 

tarik sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek 

wisata tersebut.  

b. Something to do 

Adalah agar wisatawan yang berada di objek wisata bisa melakukan sesuatu 

yang berguna atau bermanfaat sehingga menimbulkan rasa senang, bahasa, 

relax yang berupa fasilitas-fasilitas rekreasi baik area bermain ataupun 

tersedianya berbagai tempat makan, terutama makanan khas dari lokasi 

wisata tersebut sehingga mampu memberikan pengalaman unik, baru dan 

betah selama kegiatan wisata.  

c. Something to buy  

Adalah fasilitas yang disediakan kepada wisata untuk berbelanja bak berupa 

souvenir, produk kemasan yang menjadi ciri khas atau icon dari daerah 

tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai buah tangan atau oleh-oleh.106  

Selain itu, beberapa tempat wisatawan juga mencari barang-barang umum 

terutama barang-barang yang memiliki harga murah, barang yang mereka 

beli antara lain tembakau, minyak wangi, elektronik dan barang-barang lain-

nya. Selain barang-barang yang bersifat cinderamata atau barang-barang 

umum yang dibawa pulang, dalam survey juga perlu diperhatikan 

penyediaan barang-barang sehari-hari kebutuhan wisatawan selama mereka 

 
106Isdarmanto, Dasar-dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 

(Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2016), h. 60. 
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melakukan kunjungan. Film, koran, majalah, air minum, obat-obat ringan 

merupakan fasilitas yang perlu disediakan di suatu daerah. Evaluasi untuk 

fasilitas ini dilakukan berdasarkan jenis dari fasilitas, barang dan pelayanan 

yang diberikan. Selain itu lokasi, aksesibilitas dan harga juga merupakan 

faktor-faktor yang perlu dikaji. 107 

5. Model Pengembangan 

Dalam pengembangan wisata halal, maka model pengembangan yang 

digunakan adalah model pengembangan yang bertumpu pada masyrakat lokal 

(community based tourism). Dalam model ini masyarakat bukan lagi sebagai obyek, 

melainkan juga sebagai subyek yang terlibat aktif mulai dari perencanaan, pe-

laksanaan dan monitoring. Adapun beberapa kegiatan yang dapat melibatkan 

masyarakat setempat, yaitu:  

a. Pengelola Wisata  

b. Produsen dari Berbagai Hasil Kreatifitas Khas Daerah  

c. Anggota Kelompok Kesenian dan Budaya  

d. Pramuwisata atau Pemandu Wisata.  

e. Penyedia Layanan Penginapan.  

Apabila pada kegiatan pengembangan objek wisata melibatkan masyarakat 

pribumi maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan konsep 

kesejahteraan menurut Al-Ghazali bahwa Kesejahteraan adalah tercapainya suatu 

kemaslahatan. Kemaslahatan yaitu tercapainya suatu tujuan syara’ (Maqashid 

Syari’ah). Berdasarkan hasil penelitian, kelima tujuan syara’ yaitu terjaganya 

 
107Santoso, “Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism ) di Kota Bima.” h.46. 
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agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat terjamin dengan pengembangan 

pariwisata halal berbasis masyarakat ini. Sebagai contoh, Menurut al-Syatibi 

terpeliharanya jiwa itu mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan hidup.108 

6. Inovasi Pengembangan 

Dalam pengembangan pariwisata diperlukan Inovasi. Inovasi dapat 

diartikan sebagai proses mengadopsi “sesuatu” yang baru oleh siapapun yang 

mengadopsinya, dan sebagai proses menciptakan produk baru.109 Sedangkan 

menurut Ellitan, konsep inovasi didefinisikan sebagai perubahan dalam organisasi 

yang didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan atau adaptasi produk 

baru jasa, ide, atau proses baru, baik yang sudah ada dalam organisasi maupun di-

kembangkan dari luar organisasi.110 Adapun konsep tentang produk baru sesuai 

dengan perspektifnya dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Produk baru menurut perspektif perusahaan  

Dalam perspektif perusahaan, sebuah produk dikatakan baru jika produk 

tersebut benar-benar baru menurut perusahaan. Baru bisa diartikan karena 

perusahaan belum pernah memproduksi atau baru karena bahannya baru 

atau baru karena perusahaan menambahkan atribut-atribut yang berbeda 

dari produk yang pernah diproduksi sebelumnya.  

b. Produk baru menurut perspektif produk  

 
108 Muh. Zaini. “Prngrmbangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan”. Jurnal MUSLIMPRENEUR 1, No. 2 (2021): h. 99-100. 
109Dwiyono Rudi Susanto Amin Kiswantoro. “Pengaruh Sarana Dan Prasarana Pendukung 

Wisata Terhadap Kepuasan”. Jurnal Khasanah Ilmu 10, No. 2 (2019): h. 107. 
110 Lena Ellitan dan Anatan. Manajemen Inovasi: Transformasi Menuju Organisasi Kelas 

Dunia. (Bandung, 2009). 
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Perspektif ini lebih menekankan pada atribut yang melekat pada produk itu 

sendiri dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Dalam perspektif ini, 

terdapat tiga jenis inovasi produk, yaitu:  

1) Continuous Innovation, tipe inovasi ini berupa penyempurnaan atau 

modifikasi dari produk yang telah ada. Perubahan yang dilakukan tidak 

secara mendasar (Radikal), sehingga tidak terdapat perubahan yang 

signifikan pada perilaku konsumen. Pada umumnya inovasi yang di-

lakukan perusahaan dapat berupa inovasi kemasan, tempat dan produk 

(perusahaan melakukan pengembangan produk baru, atas dasar produk 

yang sudah ada).  

2) Dynamically Continuous Innovation, tipe Inovasi ini bersifat dinamis 

yang memungkinkan produk mengalami perubahan secara terus-

menerus.  

3) Discontinuous Innovation, tipe inovasi ini menghasilkan perubahan 

seperti penemuan pesawat terbang yang telah merubah perilaku dan 

gaya hidup manusia dalam berpergian.111 Jenis inovasi tersebut dapat 

digunakan dalam pengembangan pada permandian air panas Pincara. 

7. Manfaat Pengembangan Wisata 

Pengembangan wisata memiliki beberapa manfaat dalam berbagai bidang, 

yakni ekonomi, budaya, politik, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pe-

ngetahuan, peluang dan kesempatan kerja.  

a. Manfaat dari Segi Ekonomi  

 
111 Amin Kiswantoro, “Pengaruh Sarana Dan Prasarana Pendukung Wisata Terhadap 

Kepuasan.” 
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Dari kepariwisataan tersebut dapat menghasilkan devisa yang besar bagi 

negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. 

b. Manfaat kepariwisataan dari segi budaya  

Pemahaman dan pengertian antar budaya dibawa melalui interaksi wisata-

wan dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. 

c. Manfaat kepariwisataan dari segi politik 

d. Terpeliharanya hubungan internasional dengan baik yaitu dalam hal pe-

ngembangan pariwisata mancanegara. Akan terjadi kunjungan antar bangsa 

sehingga dapat memberi inspirasi untuk selalu mengadakan pendekatan dan 

saling menghormati. 

e. Manfaat kepariwisataan dari segi lingkungan hidup  

Sebuah objek wisata apabila ingin banyak mendapatkan kunjungan dari segi 

wisatawan harus selalu terjaga kebersihannya dan tetap terjaga keelokan 

tempat wisata tersebut dan masyarakat serta wisatawan harus bersama-sama 

menjaga dan merawat lingkungan atau daerah yang dijadikan tempat wisata. 

f. DManfaat kepariwisataan dari segi nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan. 

Dapat memiliki dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara 

serta dari segi pengetahuan dapat mempelajari dan mengetahui dimana letak 

dan keunggulan sebuah objek wisata sehingga dapat memajukan objek 

wisata di daerah masing-masing. 

g. Manfaat kepariwisataan dari segi peluang dan kesempatan kerja  

h. Dapat menciptakan berbagai macam usaha yang dapat mendukung adanya 

keberadaan objek wisata tersebut.112 

 
112Oka A. Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Bandung: Angkasa, 1997), h. 35 
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9. Pola Perjalanan Wisatawan  

Pola dasar dari perjalanan pariwisata termasuk dalam kriteria definisi orang 

yang melakukan perjalanan (traveller) dalam hubungannya dengan industri per-

jalanan wisata, yaitu:  

a. Jarak  

Masalah yang timbul adalah untuk menentukan perjalanan itu perjalanan 

lokal atau perjalanan pariwisata. Maka diambil keputusan bahwa perjalanan 

pariwisata adalah dari rumah tinggal yang berlokasi 150 km dari tempat 

wisata. Bagi kepariwisataan jarak ini berarti adanya lingkungan yang ber-

beda dari lingkungan dimana wisatawan biasanya sehari-hari berada maka 

sering disebut away from home.  

b. Tempat tinggal asal  

Tempat tinggal asal ini penting untuk menentukan pasar wisata. Dari pola 

ini dapat diketahui apakah ia penduduk Indonesia atau warga negara lain. 

Maka penting untuk mengetahui tempat negara asal, nasionalitas, atau 

golongan penduduk mana.  

c. Maksud kunjungan  

Maksud kunjungan digunakan untuk membedakan jenis perjalanan. Maksud 

tujuan ini dibedakan dalam beberapa golongan, yaitu: berlibur, belajar, 

bertemu keluarga, olahraga, dan lain-lain.  

d. Moda perjalanan  

Moda transportasi sering dijadikan dasar pula untuk perencanaan. Moda ini 

dibedakan antara udara, darat, dan laut. Rute perjalanan ke tempat wisata 
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perlu diketahui juga, untuk menentukan cara menyiapkan tempat wisata 

dalam hal pengadaan gateway, atau untuk memudahkan pemasaran.113 

10. Faktor Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Wisatawan 

Secara signifikan akan memengaruhi kepuasan mereka. Adapun faktor-

faktornya, sebagai berikut: 

a. Sikap karyawan dan keramahan masyarakat lokal (host) terhadap wisata-

wan. Kepuasan pengunjung atau wisatawan tidak hanya bersumber dari 

destinasi yang indah yang dukunjungi, tetapi juga dari pertemuannya 

dengan masyarakat lokal dan karyawan penyedia akan layanan berwisata. 

Persepsi oleh masyarakat setempat (host) yang negatif terhadap wisatawan 

dapat memicu rasa tidak puas dan menghalangi wisatawan untuk kembali. 

Sebaliknya persepsi masyarakat setempat yang positif dapat memberi 

motivasi kepada wisatawan agar dapat mengunjungi kembali destinasi 

yang sama di destinasi sebelumnya.  

Interaksi oleh wisatawan dengan masyarakat setempat (host) dapat 

menjadi elemen terpenting dalam kepuasan momen liburan disebabkan 

masyarakat lokal merupakan titik kontak pertama bagi pengunjung atau 

wisatawan dan tetap berhubungan secara langsung dalam seluruh liburan 

mereka. Pengalaman interpersonal yang autentik antara guest dan host 

akan memberikan kenyamanan psikologis bagi wisatawan. Komunikasi 

wisatawan bersama dengan masyarakat setempat dan para penyedia 

layanan dapat menciptakan perasaan aman dan empati yang dapat mem-

 
113 Permadi et al., “Persepsi dan preferensi wisatawan muslim terhadap sarana dan 

prasarana wisata halal di lombok (studi kasus kawasan ekonomi khusus mandalika).” 
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beri pengaruh kenikmatan daerah lingkungan wisata dan keputusan  untuk 

memilih destinasi masa depan mereka.  

b. Kualitas pelayanan yang bersangkutan dengan keramahan, kesopanan, ke-

tanggapan personal, dan efisiensi pelayanan terhadap segala keluhan dan 

permintaan para wisatawan.  

Persepsi positif petugas pelayanan atau karyawan baik secara verbal 

ataupun non verbal dalam interaksinya dengan guest memiliki peran yang 

sangat penting dalam pembentukan kepuasan para wisatawan. Oleh sebab 

itu, penting sebagai catatan bahwa tidak peduli seberapa baik dan bagus 

destinasi yang ditawarkan atau bagaimanapun brilian dari rencana 

pemasaran, hal tersebut akan percuma jika terdapat kerusakan pada bagian 

yang paling kritis dalam layanan first impression (bandara) atau front 

office (karyawan yang melayanu di bagian depan) sebagai titik sentuh 

utama bagi wisatawan atau guest yang melakukan kontak dengan guide 

dan perusahaan.  

c. Fasilitas dan akomodasi sebagai faktor yang signifikan dapat memberi 

pengaruh kepuasan pengunjung atau wisatawan, baik secara psikologis 

maupun fisik.  

Fasilitas akomodasi yang memberi kenyaman bagi pengunjung 

merupakan instrumen kualitas pengalaman kepada wisatawan. Demikian 

pun dengan rangkaian produk akomodasi seperti makanan akan mencipta-

kan kualitas pengalaman pengunjung dalam berwisata, bahkan ke-

mungkinan menjadi instrumental yang sangat penting dalam melahirkan 

kepuasan yang diperoleh wisatawan. Wisatawan dapat meletakkan sifat, 
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bentuk, dasar pe-ngalaman berlibur sejauh kualitas perjalanan, kebugaran 

mereka, dan kesehatan mental, oleh sebab itu kemampuan belajar, ber-

adaptasi, dan menikmati destinasi wisata tergantung apa yang mereka 

makan. Semua sensasi, suka cita, dan pengalaman berlibur mungkin akan 

hilang jika wisatawan sedang sakit atau tidak sehat karena makanan yang 

konsumsi membuat mereka kesal karena kualitas layanan yang kurang 

baik atau rendah. Pihak yang berwenang juga harus fokus pada penyajian 

kualitas makanan disetrai dengan layanan yang penuh perhatian 

keramahan, berpengetahuan, serta hidangan lezat, dan menyehatkan 

dengan cakupan dalam kategori harga yang masih wajar.  

d. Budaya perilaku konsumsi produk pariwisata dipandang sebagai fenomena 

sosial yang multidimensional, integratif, dan pluralistik. 

Salah satu aspek budaya, seperti bahasa yang dapat membantu 

memfasilitasi komunikasi antara tuan rumah (host) dengan tamu (guest) 

dapat mempromosikan objek wisata sebagai destinasi yang lebih baik di-

kunjungi. Motivasi wisatawan (lintas budaya), seperti tingkat ketidak-

pastian, kolektivitas-individualitas, maskulinitas/feminitas, serta deferen-

siasi budaya antar daerah/negara akan memengaruhi pengalaman mereka 

(di destinasi, hotel, dan perjalanan), perbedaan kepuasan wisatawan. Oleh-

nya itu, penelitian terhadap pasar wisatawan dapat membantu untuk 

manajemen dalam membuat suatu kebijakan pelayananan produk wisata 

yang berbeda untuk setiap pasar.  

Pada konteks budaya, tingkat kepuasan cenderung lebih tinggi 

dalam budaya yang mirip (jika terdapat perbedaan, perbedaan tersebut 
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kecil dan justru menjadi tambahan) dalam interaksi. Karena konteks 

budaya yang lebih dekat antara guest atau tamu dan host atau tuan rumah. 

Olehnya itu, dapat ditegaskan kepuasan yang diproleh wisatawan akan 

lebih tinggi dikarenakan kualitas komunikasi (bahasa) lisan maupun ter-

tulis antara host atau tuan rumah. Kepuasan yang diperoleh wisatawan 

lebih rendah pada budaya yang jauh berbeda dan sangat sulit atau tidak 

bisa dikompatibelkan ketika tingkat kepuasan wisatawan yang berasal dari 

negara lain karena perbedaan budaya mereka dengan budaya tuan rumah, 

maka menimbulkan kemungkinan kepuasan wisatawan tersebut ditemu-

kan secara parsial.  

e. Harga atau biaya moneter yang berkaitan dengan penilaian kepuasan 

wisatawan dan tidak tahu apakah tawaran destinasi lain bisa luar biasa. 

Destinasi yang gagal dalam pengelolaan kepuasan wisatawan dan 

tidak menyadari kelemahan produk mereka terhadap destinasi lain dalam 

kategori yang relatif sama, mengakibatkan perusahaan cenderung ke-

hilangan pasar yang berdampak pada pendapatan destinasi. Perbandingan 

mendalam dan identifikasi atas kesenjangan kinerja yang kompetitif 

diantara destinasi dalam hal kelemahan dan keunggulan serangkaian 

atribut destinasi. Jika dimensi pariwisata suatu daerah kinerjanya dinilai 

lebih rendah dari destinasi kompetitor (seperti akomodasi, komunikasi, 

jasa bandara, ketenangan, fasilitas, pantai, kualitas dan lingkungan). Hal 

tersebut merupakan pertanda ancaman dan kelemahan yang akan men-

dorong wisatawan tidak eksis di masa depan. Sebaliknya, sebuah daerah 

wisata yang kinerjanya dinilai lebih dari yang destinasi lain (seperti 
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perhotelan, nilai, harga, dan transportasi) menjadi kekuatan tersendiri 

destinasi untuk menarik wisatawan.  

Pada beberapa aspek kekuatan pada destinasi wisata akan men-

ciptakan kepuasan yang akan berdampak dalam hal berikut:  

a) Kepuasan tinggi yang diperoleh wisatawan akan menciptakan re-

komondasi langsung mengenai produk barang dan jasa yang ada secara 

getok tular atau dari mulut ke mulut kepada orang-orang yang berada 

di sekitar wisatawan yangvpernah berkunjung baik rekomendasi ke 

keluarga  maupun rekan-rekan yang lain, yang pada akhirnya juga akan 

membawa wisatawan baru;  

b) Dampak lain yang ditimbulkan akibat kepuasan wisatawan juga dapat 

mendorong kunjungan ulang, yang akan menambah pendapatan sektor 

pariwisata tanpa biaya promosi; 

c) Kepuasan yang diperole wisatawan juga dapat mengurangi keluhan pe-

ngunjung, mengurangi pengeluaran pembayaran kompensasi, serta 

dapat meningkatkan favorabilitas dan reputasi destinasi wisata.  

Kinerja dibidang pariwisata yang dibandingkan atau dinilai sama dengan 

destinasi wisata lain (seperti kualitas pelayanan,  kualitas makanan, air, keamanan, 

kenyamanan, olah raga, dan hiburan) dapat berupa menjadi ancaman sekaligus 

peluang menjadi bagi perusahaan jika diamati dengan baik, dalam jangka panjang 

kemampuan sebagai kompetitor mungkin dapat menjadi sulit kecuali dengan 

otoritas pada destinasi berupaya menjaga dan membenahi kinerja destinasinya 

untuk menciptakan diferensiasi yang lebih jelas dan lebih baik.114 

 
114I Ketut Suwena danI Gusti Nugrah Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, 

cetakan revisi, (Denpasar; Pustaka Laraan, 2017), h. 76-79  
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Perilaku wisatawan sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan seseorang 

setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Jadi, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja sesuai atau bahkan melebihi dari yang 

diharapkan, maka pengunjung akan merasa senang atau puas. Sebaliknya apabila 

kinerja berada kurang dari yang diharapkan, maka pelanggan akan merasa kecewa 

atau tidak puas. Selain itu, pelanggan atau wisatawan bisa mengalami salah satu 

dari tiga tingkat kepuasan umum, yaitu :  

a. Apabila kinerja di bawah harapan, pelanggan akan merasa kecewa.  

b. Apabila sesuai dengan harapan pelanggan akan merasa puas.  

c. Apabila kinerja bisa melebihi harapan maka pelanggan akan merasakan 

sangat puas, senang, atau gembira dengan hasil kinerja perusahaan 

tersebut.115 

Sedangkan menurut Maria menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi dalam 

mengukur kepuasan pelanggan secara universal, yaitu:  

a. Attributes related to product  

Dimensi kepuasaan yang berkaitan dengan atribut dari produk seperti 

penetapan nilai yang didapatkan dengan harga, kemampuan produk me-

nentukan kepuasan, dan benefit dari produk tersebut.  

b. Attributes related to service  

Dimensi kepuasan yang berkaitan dengan atribut dari pelayanan misalnya 

garansi yang dijanjikan, proses pemenuhan pelayanan atau pengiriman, dan 

proses penyelesaian masalah.  

 
115 Dwiyono Rudi Susanto Amin Kiswantoro. “Pengaruh Sarana Dan Prasarana Pendukung 

Wisata Terhadap Kepuasan”. Jurnal Khasanah Ilmu 10, No. 2 (2019): h. 109. 
 



67 

 

 

c. Attributes related to purchase  

Dimensi kepuasan yang berkaitan dengan atribut dari keputusan untuk 

membeli atau tidaknya dari produsen, seperti kemudahan mendapatkan 

informasi, kesopanan karyawan dan juga pengaruh reputasi perusahaan.116 

E. Kerangka Konseptual 

Pada kerangka pikir menjelaskan alur penelitian tentang bagaimana meng-

kaji nilai-nilai ekononomi syariah menuju halal tourism. Yang mengacu kepada 

fokus penelitian yang diturunkan dari QS. Al-Mulk 67: 15, yaitu tauhid, halal, dan 

pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan dan bagaimana ekonomi 

syariah dalam membentuk halal tourism. Di Permandian Air Panas Pincara, 

Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis 

menggambarkan kerangka konseptual yang dituangkan pada bagan berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 
116Sylvia Maria; F.X. Sutyas Prihanto Verina H; Secapramana. “Hubungan Citra Toko 

Dengan Kepuasan Konsumen Pada Pasar Swalayan Bp Surabaya”. Unitas,11 No.1, (2003). 65-77 

Permandian Air Panas 

Pincara Masamba 

Halal Tourism 

Ekonomi Syariah 

Pengelolaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang 

menghasilkan data berupa deskriptif dari ucapan ataupun tulisan dan perilaku dari 

objek tersebut. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada data berupa kata, 

gambar dan tidak menekankan data berupa angka-angka.117 Penggunaan jenis pe-

nelitian jenis kualitatif  digunakan pada penelitian ini karena jenis penelitian ini 

dapat menggambarkan fenomena dan perilaku atau gejala sosial terkait nilai-nilai 

ekonomi syariah yang ada prekterknya pada destinasi wisata permandian air panas 

Pincara terutama yang berkaitan dengan kehalalan dari segi makanan dan 

penyediaan sarana dan prasarana halal tourism yang menjadi kebutuhan dasar 

pengunjung muslim. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian di lakukan di permandian air panas Pincara yang terletak di desa 

Pincara, kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara. Destinasi wisata tersebut di-

pilih sebagai objek penelitian karena merupakan destinasi wisata permandian air 

panas alami yang memiliki keunikan. Permandian tesebut berasal dari air belerang 

dan juga dan satu-satunya permandian air panas alami Kabupaten Luwu Utara yang 

kemudian dikelola dan dikembangkan oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Luwu Utara. 

 
117Drs. Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali 

Press cet ke-2, 2007), h.13. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalalam penekitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi tauhid. Pendekatan fenomenologi tauhid digunakan untuk mengkaji 

pengalaman fenomenologikal atau pengalaman subjektif informan di lokasi 

penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diturunkan dari QS. Al-

Mulk 67: 15, yaitu Tauhid, halal, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan 

menganalisis nilai-nilai ekonomi syariah menuju halal tourism di permandian air 

panas Pincara Masamba. 

C. Sumber Data Penelitian 

1. Data Noema 

Data noema adalah sisi objektif atau data yang dapat dilihat dan dirasa oleh 

panca indra atau apa yang disadari terkait dengan fokus penelitian. Data noema di-

gunakan sebagai jembatan menghubungkan objek yang di arah pada fokus dan 

deskripsi fokus penelitian yaitu berkaitan dengan tauhid yang meliputi keyakinan, 

etika, dan aturan.  Kehalalan yang meliputi kehalalan makanan, akomodasi dan 

sarana dan prasarana. Kemudian pertanggung-jawaban yang meliputi pengelolaan, 

sarana dan prasarana, kehalalan makanan, akomodas, dan ekonomi.  

2. Data Noesis 

Data noesis adalah sisi subjektif dari fenomena yang menjadi bahan dasar 

pemikiran manusia dalam mempersepsi, mengingat, menilai, merasa, dan berpikir 

atau tindak kesadaran. Dengan kata lain data yang berupa pengalaman yang di-

rasakan oleh informan dan diginakan untuk menjabarkan makna tersirat pada 

beberapa data noema yang digunakan dalam penelitian. Data noesis dalam peneliti-
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an ini juga penjabaranbagaimana pengelolaan permandian air panas Pincara dan 

fokus dan deskripsi fokus penelitian yaitu berkaitan dengan tauhid yang meliputi 

keyakinan, etika, dan aturan.  Kehalalan yang meliputi kehalalan makanan, 

akomodasi dan sarana dan prasarana. Kemudian pertanggung-jawaban yang 

meliputi pengelolaan, sarana dan prasarana, kehalalan makanan, akomodas, dan 

ekonomi.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

sebuah penelitian, karena tujuannya untuk mendapatkan data.118 Metode pe-

ngumpulan data adalah bagian instrumen yang menentukan berhasil atau tidaknya 

suatu penelitian. Tehnik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan)  

Pengamatan merupakan proses pertama yang dilakukan dalam pengumpul-

an data dengan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematik segala kondisi 

atau gejala yang diteliti.119 Obsrvasi sangat berperan agar peneliti dapat melihat 

langsung bagaimana kondisi dan potensi pengembangan pada lokasi Wisata 

Permandian Air Panas Pincara Masamba untuk melihat prospeknya di masa yang 

akan datang. 

2. Wawancara  

 Wawancara atau interview merupakan sutatu bentuk komunikasi secara 

verbal jadi sejenis percakapan yang dilakukan agar dapat memperoleh informasi 

terkait yang dibutuhkan.120 yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan 

 
118Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 224. 
119Cholid Narbuko dan Abu Achmadi”. Metodologi Penelitian”. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2012), h. 70. 
120Nasution, “Metode Research ed. 1, cet. 4”. (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2001), h. 113. 
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orang yang diwawancarai. 121 wawancara meupakan tahap yang dilakukan setelah 

melakukan observasi langsung oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti bercakap-cakap 

langsung dan memberikan pertanyaan kepada informan terkait informasi yang di-

butuhkan. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak 

Dinas Pariwisata selaku pengelola utama, kemudian masyarakat yang bekerja pada 

destinasi wisata, dan pemerintah desa Pincara. 

3. Dokumentasi  

 Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi di-

perlukan untuk mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam 

permasalahan penelitian sehingga mendukung dan menambah ke-percayaan dan 

pembuktian suatu kejadian.122 Data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan 

dengan mengambil foto atau gambar destinasi wisata serta sana dan prasarana yang 

ada di dalamnya. Kemudian dokumentasi pada saat wawancara dengan informan 

dikumpulkan melalui rekaman suara agar dapat mempermudah pada saat menyusun 

data hasil wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Pada proses penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti, yang menjadi 

Instrumen dalam penelitian tidak lain merupakan peneliti itu sendiri (human 

instrument). Dalam hal ini, peneliti dimasukkan dalam kategori human instrument 

dimana berfungsi agar dapat memberi dan menetapkan fokus utama dari penelitian, 

 
121Michael Quiin Patton, Terj. Budi Puspo Priyadi, Metode Evaluasi Kualitatif 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 182. 
122Ridwan, Metode & Teknik Penyusunan Tesis (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 105. 
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memilih narasumber untuk diwawancarai yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

selaku pengelola sebagai indorman utama, kemudian pemerintah Desa untuk men-

dapatkan informasi terkait destinasi wisata yang terletak di Desa Pincara, kemudian 

masyarakat setempat yang juga turut berpartisipasi dalam pengelolaan permandian 

air panas Pincara dalam proses mengumpulkan data melalui wawancara berdasar-

kan pedoman wawancara yang telah dibuat, hasil dokumentasi gambar atau foto 

dan hasil rekaman serta data-data lainnya yang beraitan dengan penelitian, 

kemudian menilai kualitas dari data yang diperoleh, menganalisis data, menafsirkan 

data-data yang ada dan tahap akhir membuat kesimpulan penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Beberapa tahapan teknik pengeloaan dan analisis data diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Collecting Data (Pengumpulan Data) 

Collecting data merupakan tahapan awal penelitian yang merupakan suatu 

proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis agar mempermudah pe-

neliti dalam mengolah hingga menyimpulkan data.123 Peneliti mengumpulkan di-

lakukan dengan teknik wawancara maupun domentasi yang terkait dengan 

penelitian. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bagian dari pekerjaan menganalisis data yang 

diperoleh dari catatan-catatan lapangan dibuat secara rinci. Data yang diperoleh di-

rangkum, kemudian memilih data pokok yang penting kemudian dikelompokkan 

 
123Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334. 
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berdasarkan tema dan alurnya. Dengan demikian gambaran yang diperoleh akan 

lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data berikutnya, dan mempermudah 

dalam mencari bila diperlukan.124 Data yang telah di rangkum kemudian di-

kelompokkan berdasarkan jenis atau pokok pembahasan dari hasil wawancara atau 

pengamatan saat meneliti, ataupun berdasarkan tema pembahasan yang diambil 

berdasarkan fokus dan deskripsi fokus dalam penelitian kemudian diuraikan dalam 

pokok pembahasan. 

3. Pemilihan Data  

Setelah data direduksi selanjutnya adalah memilih atau mengambil beberapa 

data dari keseluruhan data, selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pem-

bahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan. Data yang diperoleh se-

lanjutnya akan diperinci faliditasnya dan akan dianalisis berdasarkan pendekatan 

kualitatif.125 Untuk memastikan ketepatan hasil penelitian sudah relevan dengan 

tujuan penelitian, maka peneliti akan menguraikan hasil wawancara yang diperoleh 

secara langsung dari pihak-pihak terkait yang telah di reduksi kemudian di sesuai-

kan berdasarkan rumusan masalah yang yang ingin dijawab saat penelitian. 

4. Intensional Analisis 

Analisis Intensional ialah analisis yang mempunyai jenis makna semantis 

yaitu kajian mengenai penggunaan bahasa. Dalam analisis intensional, kaitan 

maknanya mengacu pada unsur-unsur yang berada dalam bahasa atau intralingual 

serta mempunyai cakupan makna yang terperinci. Cakupan maknanya lebih ter-

perinci dan jumlah objek yang dirujuk berbanding terbalik dengan makna 

 
124Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 247. 
125Muhammad Arif Tito, Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cetakan 1 

(Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 9. 
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ekstensional. Dalam penelitian ini analisis intensional digunakan untuk menafsir-

kan makna tersirat yang di peroleh selama proses penelitian yang diperoleh dari 

informan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data merupakan upaya yang dilakikan untuk me-

ngecek atau memeriksa validitas data yang diperoleh di lapangan apakah sudah 

sesuai berdasarkan realitas atau fakta yang ada di lapangan. Pada penelitian ini, 

untuk menguji keabsahan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, 

penulis memeriksanya dengan menggunakan metode berikut: 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ke-

tepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu 

skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila instrumen tersebut mejalankan fungsi ukurannya, atau memberikan hasil 

ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes 

yang memimiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan 

dengan tujuan pengukurannya.126 Data penelitian dikatakan valid apabila sesuai 

dengan masalah yang diteliti, dan reliabel apabila terdapat secara meyakinkan pada 

beberapa sumber atau diuji data diperoleh atau dikumpulkan dengan melalui 

beberapa teknik yang berbeda. Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaruhi dari konsep validitas atau kesahihan data. Adapun cara yang dapat 

digunakan untuk memperoleh keabsahan data yaitu dengan tehnik triangulasi. 

Triangulasi adalah crosscheck yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pe-

meriksaan ulang. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum dan atau setelah data 

 
126Megasari Gusandra Saragih at al, Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar–Dasar Memulai 

Penelitian. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). h. 65 

https://www.google.co.id/search?hl=id&sxsrf=ALiCzsYp3tLtwIQRqFFHP00R69wy_ZBRhg:1657970685214&q=inauthor:%22Megasari+Gusandra+Saragih%22&tbm=bks
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dianalisis. Triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data yang telah 

diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan menggunaksn tiga strategi yaitu melalui 

sumber, metode, dan waktu. Melalui triangulasi data yang diperoleh peneliti dapat 

diperkuat dengan mencari informasi lain tentang suatu topik yang digalinya dari 

lebih satu sumber.127  

a. Triangulasi sumber  

 Data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber saat penelitian dicek 

kembali untuk menguji kredibilitas data tersebut. Untuk memastikan kredibilitas 

data yang diperoleh makan informan yang dipakai adalah pihak yang benar-benar 

memiliki keterkaitan yang penting dengan objek yang di teliti. Seperti dalam hal ini 

peneliti turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai pihak-pihak yang 

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan per-

mandian air panas Pincara masamba, seperti Kepala Bidang Pariwisata, pemerintah 

dan tokoh desa Pincara, serta masyarakat yang bekerja di pada permandian air panas 

Pincara.  

b. Triangulasi Teknik 

Teknik pengijian keabsahan ini dilakukan untuk menguji kredibilitas 

perolehan data dengan cara mengecek dengan teknik yang berbeda. Salah satunya 

dapat dilakukan membandingkan hasil wawancara dengan mengecek hasil 

observasi langsung yang dilakukan peneliti maupun dokumentasi yang diperoleh 

saat penelitian berlangsung.  

c. Triangulasi Waktu 

 Keabsahan data yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh waktu maka perlu 

untuk mengetahui waktu pada saat proses pengumpulan data. 

 
127Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 

103. 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejuh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama.128 Untuk memastikan alat 

ukur yang digunakan dapat di andalkan, yaitu peneliti menggunakan peneliti ter-

dahulu yang relevan dan mengacu pada prinsip Dewan Syariah Nasionat Mui, 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 1 08/Dsn-

Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip 

Syariah dan jurnal lainnya yang relevan sebagai acuan untuk mengetahui apakah 

dalam implementasi pengelolaan permandian air panas Pincara memiliki kesesuain 

dalam menuju halal tourism atau atau masih perlu diperbaiki. 

c. Uji Transferability 

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang 

dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke 

populasi dimana sampel diambil. Laporan penelitian dibuat serinci mungkin, jelas, 

sistematis dan dapat dipercaya, sehingga pembaca memperoleh gambaran secara 

jelas. Dengan demikian, pembaca dapat menentukan dapat atau tidaknya penelitian 

diaplikasikan di tempat lain.129 Dalam hal ini peneliti bertanggungjawab mem-

berikan data yang akurat dengan mendeskripsi secara lengkap dan terperinci yang 

dipaparkan di hasil penemuan agar pembaca bisa mengamati apakan hasil peneliti-

an dapat di generalisir ke konteks lain atau tidak. 

 
128 Megasari Gusandra Saragih at al, Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar – Dasar 

Memulai Penelitian. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). h. 69. 
129 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 270. 

https://www.google.co.id/search?hl=id&sxsrf=ALiCzsYp3tLtwIQRqFFHP00R69wy_ZBRhg:1657970685214&q=inauthor:%22Megasari+Gusandra+Saragih%22&tbm=bks


 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Permandian Air Panas Pincara 

Permandian air panas Pincara merupakan permandian air panas alami 

dimana kolammya di aliri dengan air panas yang berasal dari air belerang. Agar air 

panas belerang tersebut dapat digunakan untuk berendam maka suhunya dibuat 

dengan tingkatan yang berbeda dengan 3 kolam berbeda pada zona 1. Pincara 

merupakan nama Desa tempat pemandian air panas tersebut berada sehingga 

dinamai permandian air panas Pincara. Desa Pincara sendiri yang berjarak kurang 

lebih 10 Km dari pusat Masamba.130 

Asal mula muncul wisata permandian air panas pincara ditemukan oleh 

masyarakat setempat pada Tahun 1980-an dimana pada saat itu hanya dibuatkan 

sebuah bak atau penampungan air panas.  Saat itu permandian air panas memang 

sudah sering kunjungi pengunjung dari luar desa Pincara untuk keperluan berobat, 

terapi, hingga masyarakat yang beragama Hindu datang membawa sesajen di hari-

hari besar agama Hindu. Pada tahun 2006 untuk memasuki permandian air panas 

Pincara sudah terdapat biaya retribusi dari Pemerintah Daerah meskipun belum 

ganti rugi lahan. 131 

Permandian air panas Pincara baru berkembang semenjak di ambil alih dan 

dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara sekitar 

enam tahun lalu atau perkiraan tahun 2016 dengan membeli atau memberi ganti 

 
130Data Pofil Desa, Desa Pincara, 25 Agustus 2022 
131Djafar Arbie (63 Tahun), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Wawancara, Desa 

Pincara, 29 September 2022. 
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rugi lahan warga yang memiliki lokasi tepat di air panas tersebut dan di 

sekitarannya untuk kemudian dikembangkan, setelah itu dibuatlah menjadi 

beberapa kolam untuk berendam. Awalnya permandian tersebut hanya memiliki 

satu tempat. Melihat potensi ekonomi di permandian tersebut, pada tahun 2019 

permandian air panas Pincara mulai dikembangkan hingga saat ini memiliki luas 1 

hektar yang awal mulanya merupakan 3 lahan penduduk yang berbeda yang dibeli 

oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.  

Terdapat fasilitas di permandian air panas Pincara, yaitu 3 kolam pada zona 

satu dengan ukuran berbeda dan dengan suhu yang berbeda. Kemudian pana zona 

dua terdapat 1 kolam berukuran besar yang dapat digunakan anak kecil karena 

suhunya yang dingin. Kemudian terdapat toilet umum, kamar ganti, tempat sampah 

yang ditebar di sekitaran permandian, mushalah, 3 gazebo untuk bersantai di zona 

satu, 3 gazebo di zona dua, jembatan pedestrian untuk pejalan kaki untuk melintas 

di pinggir sungai dari zona satu satu ke zona dua sehingga tidak perlu lagi naik 

turun tangga untuk mengunjungi zona satu. Selain itu terdapat area parkir, pos jaga, 

dan juga lokasi berjualan utuk masyarakat pincara. 

B. Pengelolaan Permandian Air Panas Pincara 

 Berdasarkan informasi yang diberikan oleh ibu Bulan Massagena yang 

merupakan kepala bidang pariwisata menegaskan bahwa: 

“Permandian air panas Pincara dikelola langsung dari Dinas kebudayaan 

dan Pariwisata melalui bidang pariwisata yang melibatkan masyarakat 

setempat sebagai petugas, seperti petugas kebersihan, pemungut retribusi 

sekaligus keamanan, dan masyarakat yang berjualan semuanya adalah 

warga di desa Pincara sebagai bentuk timbal balik kerjasama terhadap 

masyarakat Pincara. Sumber air panas tersebut di ambil alih dengan 

membeli lahan karena melihat potensinya yang berbeda dengan permandian 

secara umum yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Setelah itu baru kemudian 
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dikembangkan sedikit demi sedikit yang awalnya hanya satu lokasi 

sekarang sudah bertambah di lokasi kedua. Nilai-nilai yang diterapkan 

dalam pengelolaan yaitu menjunjung tinggi konsep keseimbangan antara 

hubungan dengan sesama manusia dengan menjalin keakraban dengan 

masyarakat, memberikan manfaat untuk kesejahteraan dengan 

memberdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan dengan melarang 

petugas membiarkan beberapa pohon tetap ada di permandian air panas dan 

menanam tanaman lainnya yang dapat menambah nilai estetik seperti 

tamana hias. Pada lokasi tersebut tidak sepenuhnya kami ubah agar lebih 

menyatu dengan alam. Kami juga menjaga agar sampah pengunjung tidak 

mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Sebisa mungkin kami 

mengembangan tetapi tetap menjaga kelestarian lingkunagan sekitar 

permandian air panas karena meyakini alam adalah kepemilikan Allah 

secara mutlak yang akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah di 

akhirat ”.132 

 

Dalam pengelolaan permandian air panas Pincara melibatkan masyarakat 

setempat sebagai bentuk kerja sama karena permadian tersebut berada di desa 

Pincara. menerapkan prinsip tauhid dengan meyakini bahwa alam adalah 

kepemilikan Allah secara mutlak yang akan dimintai pertanggung jawaban di 

hadapan Allah di akhirat maka dari itu pengelolaan dilakukan dengan tidak merusak 

dan tetap mejaga kelestarian lingkungan sekitar. Semua sumber daya yang ada di 

alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah Swt. secara absolut (mutlak dan 

hakiki). Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memegang amanah 

sebagai khalifah untuk mengelola sumber daya yang ada disana dalam rangka 

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang terlibat 

didalamnya sebagai petugas. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menerapkan 

tugasnya sebagai khalifah memanfaatkan sumber daya alam alami air panas 

belerang yang dikembangkan diambil manfaatnya sebagai destinasi yang dapat 

memberikan pendapatan kepada Pemda dan pendapatan bagi masyarakat setempat.  

 
132Bulan Massagena (42 Tahun), Kepala Bidang Pariwisata, Wawancara, Masamba, 23 

Agustus 2022. 
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Adapun hasil wawancara dengan Rezki sekretaris Desa Pincara dan petugas 

permandian terkait pengelolaan permandian air panas Pincara ia mengungkapkan 

bahwa: 

“sebelumnya permandian air panas tersebut berada di lahan warga, namun 

tidak begitu berkembang karena untuk megembangkan seperti saat ini. Pada 

pengelolaan permandian air panas Pincara tidak ada kerja sama dengan 

pihak pemerintah desa ataupun pembagian hasil meskipun letaknya di desa 

Pincara, karena lahan tempat air panas akan tetapi memang sudah diganti 

rugi oleh pemerintah. Meski demikian masyarakat desa Pincara tetap 

mendapat keuntungan karena dengan pengembangan permandian tersebut 

dapat mengangkat nama desa, dan memberikan dampak ekonomi bagi 

warga desa Pincara karena yang dijadikan sebagai petugas adalah penduduk 

pribumi Pincara, pembangunan infrastruktur jalan masamba Pincara yang 

sebelumnya masih kerikil sekarang sudah menjadi jalan aspal. Selain itu 

Dinas kebudayaan dan Pariwisata juga memberika lokasi khusus di area 

permandian kepada masyarakat yang ingin berjualan.133 Tempat berjualan 

paling ujung dan tidak berdekatan langsung dengan area kolam agar tidak 

menggangu aktivitas pengunjung. Adapun tempat jualannya masyarakat 

mendirikan pondok sendiri untuk berjualan deangan lokasi seluas 2X2 

meter perorang”134 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengelolaan permandian air panas Pincara masamba yang dikelola langsung oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan dampak positif bagi masyarakat di 

sekitar permandian air panas dan dampak terhadap pendapatan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Luwu Utara melalui sektor pariwisata. Dampak positif ekonomi 

pengembangan desa wisata yang pertama adalah tersedianya lapangan pekerjaan 

baru di desa Pincara dan perbaikan infrastruktur jalan menuju desa Pincara. 

Sebelumnya warga desa hanya mengandalkan hasil pertanian atau peternakan, 

dengan adanya pengembangan destinasi wisata Pincara mampu menyerap tenaga 

 
133Rezki (27 Tahun), Sekretaris Desa Pincara, Wawancara, Desa Pincara, 27 Agustus 2022 
134Pak Bunda, (52 Tahun), Petugas Permandian Air Panas Pincara, Wawancara, Desa 

Pincara, 27 Agustus 2022 
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kerja lokal yang sudah ada. Adapun petugas pada permandian tersebut adalah 

masyarakat desa Pincara yang dipekerjakan 2 orang sebagai pemungut retribusi, 4 

orang petugas kebersihan sekaligus sebagai keamanan. Kemudian di permandian 

tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk berjualan tanpa membayar sewa 

lokasi lagi kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan catatan 

masyarakat yang berjualan harus menjaga kebersihan di daerah sekitar tempat 

mereka berjualan untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Adapun outpun 

pendapatan yang diterima dari pengunjung destinasi disetorkan ke Pemerintah 

Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

C. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah  

1. Nilai Tauhid 

Tauhid diartikan sebagai sebuah kepercayaan ritualistik dan perilaku yang 

mengajak manusia menyembah realitas hakiki (Allah); dan menerima segala pesan-

Nya yang disampaikan lewat kitab-kitab suci dan para Nabi untuk diwujudkan 

dalam sikap yang adil, kasih sayang, serta menjaga diri dari perbuatan maksiat dan 

sewenang-wenang demi mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.135 

Adapun nilai-nilai tauhid yang diyakini oleh pengunjung dan pengelola di 

permandian air panas yang dituangakan dalam bentuk keyakinan, etika, dan 

peraturan, yaitu: 

a. Keyakinan 

Berikut hasil wawancara dengan ibu Bulan Massagena selaku pengelola dari 

Dinas Keebudayaan dan Pariwisata: 

 
135Hakeem Abdul Hameed, Aspek-aspek Pokok Agama Islam, terj. Ruslan Shiddieq, 

(Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), Cet. 1, h. 36.  
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Dalam bentuk ketauhidan kami meyakini bahwa penyediaan fasilitas ibadah 

sebagai pengelola merupakan hal yang wajib disediakan di permandian air 

panas Pincara sebagai bentuk tauhidan dan juga mengingatkan tentang 

kewajiban seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Swt apabila telah 

memasuki waktunya, termasuk penyediaan sarana dan prasarana ibadah 

seperti ketersediaan air untuk bersuci, sajadah dan petunjuk arah kiblat. 

Kami juga meyakini bahwa adanya permandian air panas belerang tersebut 

juga mengingatkan akan kebesaran Allah yang menciptakan dunia dan 

seisinya, termasuk keindahan alam yang dimiliki suatu wilayah atau daerah 

sebagai objek wisata Pincara. Selain itu segala yang dilakukan akan 

dipertanggungjawabkan kepada Allah sang pencipta maka dari itu kami 

menjaga agar tidak merusak alam dengan tidak mencemarinya dengan tidak 

membuang sampah di sembarang tempat dengan menyediakan tempat 

sampah di berbagai titik di permadian air panas.136  

 

Hasil wawancara dengan Nur Asiyah, pengunjung terkait keyakinan dan 

nilai tauhid yang diterapkan saat memasuki permadnian air panas pincara: 

“Saya menerapkan nilai tahid dengan menyertakan Allah dalam setiap 

urusan dan kegitan dengan membaca basmalah dan saat saya mengunjungi 

suatu tempat termasuk di permandian ini saya sealalu mengucapkan salam 

sebagai bentuk menghormati dan menghargai penghuni di tempat tersebut 

agar merasa aman. Pada permandian air panas ini saya dapat melihat 

keajaiban dari ciptaan Allah karena air panasnya berdampingan dengan 

sungai yang airnya dingin sedangkan air yang berada dalam kolam airnya 

berasal dari mata air panas alami yang mengucur kedalam kolam. Saya 

datang di permadian untuk healing dan untuk berendam air panas untuk 

kesehatan, dan memang disini ada keluarga jadi sekalian kita mau melihat 

dan menikmati keindahan alam yang ada disini”. 137  

 

Hasil wawancara dengan Sita yang merupakan pengunjung terkait 

keyakinan dan nilai tauhid yang diterapkan saat memasuki permadnian air panas 

pincara: 

“Allah yang menciptakan segala sesuatu dan sudah di atur. Mengerjakan 

perintah shalat dimanapun termasuk di permandian air panas dan berbuat 

baik dimanapun karena bisa menjadi tiket di dunia maupun tiket ke surga 

karna saya yakin apabila saya berbuat baik kepada manusia saya akan 

 
136Bulan Massagena (42 Tahun), Kepala Bidang Pariwisata, Wawancara, Masamba, 

Masamba, 23 Agustus 2022 
137Nur Asiyah (27 Tahun), pengunjung permandian air panas Pincara, Wawancara, Desa 

Pincara, 26 Oktober 2022. 
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mendapat kebaikan dari orang lain. Selain itu menjauhi larangannya tidak 

merusak alam dan fasilitas. Saya meyakini bahwa apapun yang ada di alam 

boleh untuk dinikmati, boleh dikembangkan tetapi tidak boleh dirusak. 

Seperti di permandian air panas ini kita tidak boleh merusak dan mencemari 

lingkungan dan harus menjaga dan merawatnya karna ini hanyalah titipan 

Allah yang harus dikelola sebagai khalifah begitupun sarana dan 

prasarananya tidak boleh dirusak agar tidak merugikan pengelola dan agar 

dapat dinikmati juga manfaatnya oleh orang banyak. Nilai tauhid sangat 

perlu diterapkan dimanapun karena sebagai landasan beragama Islam yang 

membawa pada kebaikan.138 

 

Berdasarkan bebrapa hasil wawancara tersebut dapat disimpilkan bahwa 

pemahaman informan terkait Tauhid adalah meyakini kebenaran akan ke esaan 

Allah, tidak ada yang wajib disembah selain-Nya, juga meyakini sebagai pencipta 

alam semesta termasuk keiandahan yang ada dilamanya adalah ciptaan Allah, 

semua kejadian atau fenomena alam telah di atur oleh sang pencipta, dan menyeru 

untuk menjalan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola meyakini bahwa adanya sumber air 

panas alami di desa Pincara yang dikelolanya saat ini adalah salah satu perwujudan 

dari ciptaan Allah untuk dikelola dan diambil manfaatnya. Selain itu sebagai bentuk 

ketahidan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyediakan sarana ibada untuk 

digunakan pengunjung yang beragama islam agar dapat menunaikan kewajibanya 

melakukan ibadan apabila memasuki waktu shalat.  

Adapun implementasi keyakinan yang dilakukan pengunjung adalah 

mendirikan shalat sebagai wujud pengambaan kepada Allah, meyakini bahwa 

berbuat baik kepada sesama agar mendapat pahala dan ridha Allah. Selain itu takut 

kepada Allah karena di dalam setiap kegiatan di awasi Allah dengan tidak 

 
138Sita, (31 Tahun), pengunjung permandian air panas Pincara, Wawancara, Desa Pincara, 

26 Oktober 2022. 
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melakukan hal-hal menyimpang seperti bermaksiat di permandian air panas Pincara 

akan mendatangkan murka Allah dan mendapatkan sanksi sosial karena peruatan 

akan mendapat balasan di haru akhir ataupun di Dunia.  

Adapun bentuk penerapan nilai tahid yang lainnya dengan menyertakan 

Allah dalam setiap urusan dan kegitan dengan membaca basmalah agar mendapat 

perlindungan Allah swt, rahmat-Nya dan keberkahan. Selain saat mengunjungi 

suatu tempat termasuk di permandian ini saya sealalu mengucapkan salam atau 

meminta permisi sebagai bentuk menghormati dan menghargai penghuni di tempat 

tersebut agar merasa aman. Sebagaimana mengucapkan salam berarti telah 

mendoakan orang yang yang disalami agar diberikan keselamatan, rahmat, dan 

keberkahan agar kita juga berada di lingkungan tersebut selamat. 

b. Etika dan aturan di permandian air panas Pincara 

Menurut nurut ibu Bulan Massagena selaku kepala bidang Pariwisata, ia 

menuturkan bahwa: 

“etika merupakan sikap sesorang dalam melakukan sesuatu yang berasal 

dari dalam diri sendiri karena etika dapat menggamambarkan karakter 

seseorang tentang apa yang baik dan yang buruk dan ahlak seseorang. Etika 

wajib diterapkan baik oleh pengunjung maupun petugas di permandian air 

panas pincara untuk untuk menjaga agar memberikan kemanan dan tidak 

menggangu atau merugikan orang lain baik dari perlakuan ataupun ucapan. 

Secara umum, etika yang harus dipatuhi saat berkunjung ke permandian air 

panas pincara adalah menjaga ucapan baik dan menjaga tingkah laku untuk 

saling menghargai antar sesama manusia menghargai alam karena meyakini 

bahwa di manapun itu semua ada penghuninya baik manusia, maupun bukan 

manusia, jadi kita tetap harus berlaku sopan santun setiap kali berkunjung 

ke suatu daerah termasuk di Pincara tentu etika teresebut sangat perlu. Etika 

yang perlu dilakukan oleh petugas kebersihan dan pemungut retribusi yaitu 

dengan jujur dalam melakukan tugasnya karena ini dipantau datau di cek 

dari pihak pariwisata. Kami juga meyakini bahwa apabila pengujung, dan 

petugas maupun masyarakat yang berjualan apabila memiliki etika yang 

baik pasti akan mematuhi aturan dengan baik, seperti menjaga kebersihan 

untuk kenyamanan pengunjung lainnya yang juga merupakan sebagian dari 
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iman, menjaga dan tidak merusak sarana dan prasarana karena sarana dan 

prasarana semata-mata diciptakan untuk dinikmati pengunjung dan sebagai 

sarana relaksasi, tidak bermaksiat di sekitaran permandian karena 

mencerminkan etika dan moral yang sangat buruk dan mengganggu 

pengunjung lain, serta menjaga keamanan dan kenyamanan sesama 

pengunjung dengan tidak saling mengganngu atau melontarkan ucapan yang 

tidak baik. Penerapan etika dan mematuhi aturan sangat perlu untuk 

kebaikan pengunjung maupun untuk tetap menjaga citra permandian air 

panas karena apabila ada penyimpangan yang terjadi di permandian air 

panas apabila diketahui masyarakat dari luar akan memberikan citra negatif 

dari permandian air panas pincara”.139  

 

Adapun hasil wawancara dengan Rupawan yang merupakan petugas di 

Permandian air panas Pincara:  

“Kami menerapkan etika dan menaati peraturan dengan selalu datang 

membersihkan di pagi hari apabila masih ada kotoran yang tersisa oleh 

pengunjug maupun karena daun-daun yang jatuh ke sekitaran permandian 

yang tidak elok, dan membersihkan kolam agar pengunjung yang datang 

tidak terganggu karena kotor, begitupun petugas retribusi meskipun sabtu 

dan Minggu masih suka datang karena pengunjung ramai pada saat hari libur 

kemudian pendapatan dilaporkan berdasarkan tiket rertibusi berapa yang 

sudah disobek untuk diberikan kepada pengunjung maka semuanya dihitung 

lalu disetorkan ke Pemda. Kami selaku petugas sebagai pelaku aturan yang 

diberikan oleh dinas pariwisata untuk menjaga kebersihan dan keamanan 

melakukan tugas dengan mengawasi pengunjung dan akan menegur apabila 

mendapati ada yang menyimpang dan kegiatan yang dapat merusak fasilitas 

disini. Selain dari itu memang ada beberapa aturan yang tertulis terkait 

himbauan membuang membuang sampah pada tempatnya.”140 

 

Adapun implemetasi etika dan aturan berdasarkan hasil wawancara dengan 

pengunjung, yaitu: 

“Menurut saya Etika adalah sikap yang mebedakan baik buruknya tingkah 

laku atau perbuatan kita. Etika atau sikap baik yang kita terapkan ke orang 

lain maka kita juga aka mendapatkan perlakuan baik dari orang lain dan 

apabila etika kita baik maka orang juga nyaman berada di sekitar kita. Kalau 

aturan adalah hal yang harus dipatuhi saat berada di tempat tetrtentu. Aturan 

ada yang tertulis dan ada yang tak tertulis disini aturan tertulisnya yang saya 

liat yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan saya mematuhi hal itu 
 

139Bulan Massagena (42 Tahun), Kepala Bidang Pariwisata, Wawancara, Masamba, 

Masamba, 23 Agustus 2022.  
140Rupawan (27 Tahun), Petugas di Permandian Air Panas Pincara, Wawancara, Desa 

Pincara, 28 Agustus 2022. 
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sebagai konsekuensi karena berada disini. Aturan sama etika sama-sama 

berkaitan karena kalau kita punya etika maka kita akan mematuhi aturan. 

Implemetasi etika yang saya terapkan juga dengan menjaga tindakan dan 

ucapan, seperti dengan tidak takabbur atau sesumbar dalam berkata-kata 

terlebih lagu disini masih tergolong perkampungan yang tergolong pelosok 

jadi lebih hati-hati dalam berucap karena selain takut menggangu manusia 

juga terdapat ciptaan Allah yang lain seperti jin yang menjaga tempat ini 

karena yang saya ketahui kita beda tempat tapi beda alam saja. Nilai-nilai 

yang saya pegang yaitu bagaimana kondisi saat saya datang begitu juga saat 

saya pergi baik kondisi fasilitas yang ada begitun sampah-sampah, kita 

datang dalam keadaan bersih tidak ada sampah ang berserakan jadi pulang 

juga harus begitu. Perlunya menjaga tidak boleh melakukan hal-hal yang 

dapat mengganggu secara sosial atau melakukan hal yang dampaknya dapat 

merusak moral pribadi seperti bermaksiat dan hal lainnya yang dapat 

merugikan diri sendiri dan menggangu orang lain”141  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diuraikan bahwa penerapan 

etika sangat perlu diterapkan karena menggambarkan perilaku seseorang. 

Dimanapun terdapat nilai-nilai dasar perilaku yang secara umum diakui sebagai 

aturan atau norma yang harus dipatuhi, selain peraturan atau norma hukum. Aturan 

sangat erat kaitannya dengan etika. Salah satu contohnya apabila pengunjung 

ataupun petugas tidak mematuhi aturan maka dapat dianggap tidak memiliki etika. 

Etika dalam arti sempit sering dipahami sebagai sopan santun, sedangkan secara 

umum/luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam 

berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk.  

Etika merupakan suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di 

dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang 

tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewaijban dan 

tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat secara umum 

 
141Maharani, (29 Tahun), pengunjung permandian air panas Pincara, Wawancara, Desa 

Pincara, 26 Oktober 2022. 
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apabila ditaati atau tidak ditaati maka akan berdampak pada diri sendiri atau kepada 

orang lain. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bagaimana seseorang atau individu 

menuangkan nilai ketauhidannya kedalam praktek keseharian seperti dalam 

keyakinannya terhadap Allah dimana semua sumber daya yang ada di alam ini 

merupakan ciptaan dan milik Allah Swt. secara absolut (mutlak dan hakiki). 

Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam 

rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara 

adil. Manusia dalam mengelola sumber daya itu harus mengikuti aturan Allah Swt. 

dalam bentuk syariah Islam.  

Petugas dan pengunjung telah mengimplemetasikan etika degan mematuhi 

segala bentuk aturan yang tertulis ataupun tidak. Adapun bentuk impelentasi dari 

etika dan aturan yang diterapkan oleh pengunjung saat memasuki permandian air 

panas Pincara, yaitu menjaga kebersihan bukan hanya tugas pengelola melainkan 

tugas pengunjung karena menjaga dan merawat kelestarian alam merupakan tugas 

kita bersama, tidak merusak sarana dan prasarana agar dapat dinikmati oleh orang 

banyak, tidak bermaksiat karena perbuatan tersebut merupakan hal yang dibenci 

Allah dan apabila dilakukan akan merusak moral secara pribadi dan mendatangkan 

murka Allah, menjaga keamanan dan kenyamanan sesama pengunjung dengan 

tidak saling menggangu, menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung terhadap 

penduduk desa dengan saling menghargai, tidak berucap takabbur atau sesumbar 

agar tidak mengganggu penghuni yang tidak nampak karena permandian air panas 

masih pedesaa tergolong pelosok.  Hal tersebut mengimpikasikan bahwa kesadaran 

petugas dan pengunjung maupun masyarakat peilik ukm memiliki kesadaran moral 
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yang tinggi yang mempengaruhi sikap pribadi, norma moral pribadi, dan kontrol 

perilaku yang yang memotivasi untuk patuh. 

2. Nilai kehalalan  

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak 

terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan 

karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. 

Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang yang bebas dari bahaya duniawi dan 

ukhrawi.142 Seperti halnya jenis makanan dan minuman dapat diketahui berdasar-

kan jenisnya ataupun cara memperolehnya, segala segala objek atau kegiatan yang 

diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan.  

a. Kehalalan Makanan dan Minuman 

 Berikut hasil wawancara dengan ibu Sauni yang merupakan salah satu 

penjual di Permandian air panas Pincara terkait kehalalan makanan dan minuman 

yang diperjual belikan:   

“Kehalalan dapat dilihat di logo yang terdapat di lebel suatu produk yang 

menandakan bahwa produk itu baik dikonsumsi oleh umat islam. Selain itu 

caranya memperoleh bahan tidak menggunakan cara yang dilarang seperti 

mencuri. Nilai-nilai ketuhanan yang saya pegang biar sedikit yang penting 

berkah dan tidak merugikan orang lain dan dapat membantu suami karena 

anak saya juga sekolah. Adapun modal yang saya gunakan berasal dari dana 

pribadi dari pendapatan suami yang bekerja di kebun jadi usahanya kecil-

kecilan saja. Saya menjual makanan dan minuman halal karena saya karena 

saya beragama islam dan saya menjual disini untuk membentu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari cukup buat beli ikan dan saya kadang tinggal 

bermalam disini bersama suami saya agar tidak repot besoknya harus kesini 

lagi karena disini juga sudah ada fasilitas untuk mandi dan bersih-bersih”.143 

 

 
142Yusuf shofie, Hukum Perlindungan Konsumen (Medan : Kencana 2013) h.. 110. 
143Sauni (27 Tahun), Masyarakat yang berjualan di Permandian Air Panas Pincara, 

Wawancara, Masamba, Masamba, 23 Agustus 2022. 
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Adapun hasil wawancara dengan ibu Miyati ibu Anita dan ibu Satriani yang 

juga merupakan penjual di permandian air panas, yaitu: 

“Halal berarti sesuatu yang sesuai dengan aturan islam yang jelas tidak 

mengandung babi, kalau minuman yang tidak boleh yang bikin mabuk tapi 

disini kami jual minuman-minuman biasa saja. cara memperoleh bahan 

dibeli baru di olah dan menjaga kebersihan agar baik untuk dikonsumsi. 

Saya berjualan sejak 2019 untuk membantu biaya sekolah anak saya 

meskipn pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Kalau saya datang disini 

Cuma sabtu minggu saja karena Cuma hari begitu saja ramai orang 

datang.144 Selain itu pada saat Tahun baru, sama mau lebaran baru banyak 

orang baru orang tetap juga bawa makanan masuk”.145 ditambahkan oleh ibu 

Anita alasan berjualan “Daripada tinggal di rumah saja mending ikut juga 

menjual lumayan ada dimakan sehari-hari untuk membantu pedapatan 

suami. Kami menjualnya kecil-kecilan jadi alhamdulillah tidak ambil 

pinjaman kayak di bank dan koperasi untuk menjual kalau bank biasa dengar 

kalau riba tapi kalau koperasi tidak tau, kalau ada kebutuhan mendesak kami 

pinjam dari tetangga atau ada kekurangan bahan kami pinjam di warung saja 

karena kalau mau ambil di koperasi juga jauh lagi keluar mengurus dan 

kalau disini sudah biasa asalkan dibayar karna kalau tidak nanti tidak 

dipinjamkan lagi”. 146 Nilai-nilai yang saya pegang yaitu biar sedikit asalkan 

berkah dan tidak menjual harga yang telalu tinggi atau lebih rendah dari 

penjual lain agar cepat laku akan tetapi kami sama ratakan karena memang 

kami juga disini diberi lokasi secara gratis, harus jujur, menjaga kebersihan 

jualan maupun di sekitar tempat jualan jangan sampai kotor, ramah terhadap 

pengunjung, sama pakai bahan yang halal biar tidak berdosa karena dikasi 

orang yang haram sama biar tidak merasa bersalah kalau mau kasi beli orang 

makanan atau minuman yang asalnya jelek seperti hasil curian sama judi itu 

haram. Sama kalau pakai uang bunga takut tidak panjang nanti usaha karna 

tidak diberkahi karena hal buruk itu tidak berlangsung lama baru takut tidak 

tenang dan tidak fokus kalau makan dari hasil haram sama takut tidak 

diterima kalau sembahyang. Saya juga percaya makan makanan haram bisa 

menggerogoti hati hingga melakukan kejatan lain nanti jadi kebiasaan buruk 

padahal kita dunia tidak lama jadi tidak usah muluk-muluk yang penting 

tenang dan pembeli juga aman.147 

 

 
144 Miyati (42 Tahun), Pemilik Warung, Wawancara, Desa Pincara, 27 Oktober 2022 
145 Nirmala, (39 Tahun) Pemilik Warung, Wawancara, Desa Pincara, 27 Oktober 2022  
146 Anita, (34 Tahun), Pemilik Warung, Wawancara, Desa Pincara, 27 Oktober 2022 
147Satriani, (35 Tahun), Pemilik Warung, Wawancara, Desa Pincara, 27 Oktober 2022 
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Penjual di permandian air panas Pincara memahami kehalalan makanan dan 

minuman sebagai makanan secara dzat dapat dilihat dari logo halal yang terdapat 

pada makanan atau minuman. Sedangkan makanan dan minuman yang haram 

adalah yang mengandung babi dan minuman beralkohol. Penjual juga bagaimana 

pengetahuan kehalalan berdasarkan cara memperolehnya, yaitu tidak dibeli dari 

hasil curian, hasil judi, dan memahami uang yang di peroleh dari hasil bunga adalah 

haram. Penjual menggunakan modal utama untuk menjual dari pendapatan keluarga 

untuk menjual, apabila dari hasil pinjaman bukan berasal dari rentenir atau dari 

bank melainkan dari kerabat, tetangga, ataupun pinjamandari warung karena masih 

mengandalkan kekeluargaan dan saling tolong menolong. Mereke menerapkan 

prinsip kejujuran dalam menual, menjaga kebersihanmakanan ataupun lingkungan 

sekitar, ramah terhadap pengunjung, menggunakan bahan olahan yang haal secara 

dzat dan cara memperoleh agar tidak berdosa dan tidak merasa bersalah saat 

menjual makanan haram kepada pengunjung muslim yang tidak tau darimana 

asalnya serta takut menjadi sebab tidak diterimanya amal ibadah.  Mereka 

memahami penggunaan modal yang asalnya tidak baik atau haram akan berdampak 

dicabutnya keberkahan usahanya dari Allah dan keberlangsungan usaha tidak akan 

panjang, dan apabila menggunakan uang haram maka hawatir akan menjadi 

kebiasaan buruk apabila memjual makanan yang yang cara memperolehnya haram.  

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala 

sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali 
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jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas 

maknanya) yang mengharamkan.148 

Dalam hal makanan, ada dua pengertian yang bisa dikategorikan kehalalan-

nya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansi barangnya. 

Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan mem-

perolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.149 

Jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya 

dengan jalan haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi 

dan perbuatan haram lainnya, maka berubah status hukumnya menjadi makanan 

haram150 

Dalam QS. Al-Baqarah 2: 173, Allah berfirman tentang makanan haram 

sebagai berikut: 

مَ   اِنَّمَا مُ   حَرَّ
ُ
يْك

َ
مَيْتَةَ   عَل

ْ
مَ   ال حْمَ   وَالدَّ

َ
نْزِيرِْ   وَل خِ

ْ
   وَمَآ  ال

َّ
هِل

ُ
ِ   لِغَيْرِ   بِه   ا   بَاغٍ   غَيْرَ  اضْطُرَّ   فَمَنِ   ِۚاللّٰه

ا
َ
ل آ  عَادٍ  وَّ

َ
يْهِ  اِثْمَ  فَل

َ
َ  اِنَّ   ٖۗ عَل حِيْمٌ  غَفُوْرٌ  اللّٰه  رَّ

 

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging 

babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain 

Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 

baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.151 

 

 
148Yusuf Qardawi;  Penerjemah Mu’Ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, 

(Surabaya: Bina Ilmu, 2007).h. 36. 
149Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian 

Rohani, (Jakarta: Amawardi Prima, 2003).h. 97. 
150Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian 

Rohani, (Jakarta: Amawardi Prima, 2003).h. 100. 
151Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya (Jakarta: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2010). h. 32. 
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Ayat diatas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat 

macam, yaitu: 

f. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan 

tidak disembelih, termasuk didalamnya yang mati tercekik, dipukul, jatuh, 

ditanduk atau diterkam oleh hewan buas. 

g. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. 

h. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, 

daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi. 

i. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.152 

Adapun minuman yang diharamkan adalah khamr (minuman berakhohol), 

sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Almaidah 5: 90 sebagai berikut: 

يُّهَا
َ
ذِيْنَ   يٰٓا

َّ
مَنُوْآ  ال

ٰ
مْرُ   اِنَّمَا  ا خَ

ْ
مَيْسِرُ   ال

ْ
نْصَابُ   وَال

َ
ا
ْ
امُ   وَال

َ
زْل
َ
ا
ْ
نْ   رِجْسٌ   وَال يْطٰنِ   عَمَلِ   مِِّ   الشَّ

مْ   فَاجْتَنِبُوْهُ 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 تُفْلِحُوْنَ  ل

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung”.153 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kehalalan 

makanan dan minuman yang diperjual belikan disana terjamin kehalalannya 

berdasarkan syariat islam. Namun apabila merujuk pada aturan halal tourism, 

meskipun terjamin ke-halalannya namun, penggunaan sertifikasi dan labelisasi 

 
152Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 

Pedoman,h.13. 
153Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2010). h.163. 
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halal pada makanan diperlukan untuk mendukungnya terutama makanan instan di 

era sekarang pada dasarnya untuk melindungi konsumen yakni hak-hak konsumen 

muslim terhadap produk yang tidak halal. Jadi dapat memberikan kepastian hukum 

kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-

benar halal sesuai yang disyariatkan dalam Hukum Islam. Dengan begitu konsumen 

muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan. Selain itu pula memiliki 

peran penting baik dari sudut pandang produsen maupun konsumen. maka 

sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan begitu urgen di masa sekarang sebagai 

upaya memenuhi perintah tersebut dengan memunculkan keyakinan dan kepastian 

pada ke-halalan suatu makanan serta bentuk kehati-hatian yang akan 

menghindarkan dari mengonsumsi makanan yang haram. 

b. Kehalalan Akomodasi 

Kehalalan akomodasi menurut kepala bidang pariwisata dan toko 

masyarakat desa Pincara mengungkapkan bahwa: 

“akomodasi berupa penginapan atau di rumah warga yang dipilih dan 

bersedia rumahnya dijadikan home stay saat ada kegiatan. Home stay disana 

kita tempati berdasarkan persetujuan kepala desa dan warga dan belum 

berbayar masyarakat disana secara suka rela memberikan tumpangan 

kepada peserta seperti saat diadakan lomba lari 10 km yang diadakan 

provinsi ditempatkan dirumah warga di Pincara. Kriteria rumahnya yang 

memiliki kamar untuk beristirahat dan menyimpan berang-barang 

perlengkapan serta memiliki kamar kecil yang memadai. Selain itu kami 

memisahkan tempat laki-laki dan perempuan. Rumah warga dijadikan 

tempat peristirahatan sementara apabila ada kegiatan karena belum ada 

akomodasi khusus yang dibuat di permandian air panas Pincara kemudian 

apabila peserta kegiatan ditempatkan di pusat kota masamba akan sulit 

untuk mobilitas ke destinasi lagi karena perjalanan cukup jauh dan 

memakan waktu jadi kurang efektif”.154 Ditambahkan oleh Rezki 

bahwa“Apabila ada kegiatan maka beberapa rumah warga yang ditunjuk 

oleh kepala desa akan dijadikan penginapan dan itu belum berbayar karena 
 

154Bulan Massagena (42 Tahun), Kepala Bidang Pariwisata, Wawancara, Masamba, 23 

Agustus 2022. 
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belum ada pembasan lebih lanjut terkait tarif penyediaan home stay 

kedepannya. Begitupun keluarga jauh atau teman kalau mau ke pincara 

kami secara sukarela memberikan penginapan dirumah kami”.155 

 

Kepala bidang pariwisata memahami bahwa akomodasi berupa home stay 

sebagaimana yang diterapkan di permandian air panas Pincara, dimana home stay 

yang dimaksud adalah beberapa rumah warga apabila yang dijadikan penginapan 

apabila sedang di adakan event atau keiatan besar di permandian air Panas Pincara. 

Namun secara resmi belum ada perjanjian terkait kerja sama pembagian 

keuntungan atau pembahasan mengenai tarif yang disediakan saat saat rumah warga 

tersebut dijadikan penginapan saat kegiatan berlangsung. Dan beberapa pengunjung 

dari luar yang asalnya jauh harus mencari rumah keluarga atau teman untuk 

menginap.  

Dalam pelayanan home stay masih bersifat alakadarnya belum dikelola secara 

seius karena belum ada bentuk kerja sama. Sedangkan home stay syariah tidak hanya 

berdasarkan pemilik rumah adalah islam melainkan Makanan dan minuman yang 

disediakan wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI, Menyediakan fasilitas, 

peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas 

bersuci, tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, 

Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai 

dengan syariah, selain itu Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan 

mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel 

yang sesuai dengan prinsip syariah. Pihak yang berwenang juga harus fokus pada 

layanan yang penuh perhatian keramahan, berpengetahuan, serta hidangan lezat, 

 
155Rezki (27 Tahun), Sekretaris Desa Pincara, Wawancara, Desa Pincara, 27 Agustus 2022 
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dan menyehatkan dengan cakupan dalam kategori harga yang masih wajar sangat 

penting dalam melahirkan kepuasan yang diperoleh wisatawan. 

Selanjutnya temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa pengelola belum 

menerapkan manajemen yang sistematis dan kerja sama yang jelas sehingga hanya 

memberikan keuntungan di satu pihak saja. Maka untuk mendukung perekonomian 

masyarakat desa Pincara perlu adanya kerja sama (Syirkah) dan pembinaan kepada 

masyarakat terkait pengelolaan home stay berdasarkan syariat islam secara profesional 

sehingga dapat pula memberikan nilai tambah bagi destinas wisata di Pincara. Syirkah 

berarti kerjasama yakni hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelolahan suatu 

usaha. Pengelolahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagian hasil yang 

keluar untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat 

dalam suatu kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak 

c. Kehalalan Sarana dan Prasarana 

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait 

kehalalan sarana dan prasarana:  

“saya memahami konsep wisata halal terdapat sarana ibadah seperti 

ketersediaan air bersuci dan mushallah yang dilengkapi dengan alat shalat 

dan petunjuk arah kiblat. Selain daripada itu memisahkan fasilitas pria dan 

wanita. Namun saat ini kami masih memberlakukan sebagimana destinasi 

wisata secara umum. Ada perencanaan terkait hal tersebut seperti 

membangun mushallah lebih baik dan penerapan prinsip wisata halal namun 

sampai saat ini belum di implementasikan karena pengunjung sempat 

beberapa kali menurun karena wabah Covid-19 dan sebelumnya juga 

sempat terjadi bencana banjir bandang yang menenggelamkan banyak 

rumah dan akses menjadi sulit di Masamba karena kerusakan jalan dan 

mempengaruhi pengunjung karena takut saat tiba-tiba terjadi banjir susulan. 

Kerena bencana alam dan non alam tersebut mengakibatkan pendapatan di 

sektor wisata anjlok dan pengalokasian ekurangan anggaran yang ada juga 

di alkasikan sebagai dana sosial untuk bencana tersebut. Jadi baru-baru saat 
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kondisi masamba membaik dan baru-baru korona berakhir jadi pengunjung 

tidak takut lagi untuk datang ke destinasi”.156 

 

Menurut Djafar Arbie selaku tokoh agama desa Pincara ia mengungkapkan 

bahwa: 

“saya memahami konsep wisata halal itu memisahkan fasilitas laki-laki dan 

perempuan. Selain itu terdapat mesjid apabila memasuki waktu shalat 

terdengar kumandang adzan. Mushalah disana tidak bisa menambah nilai 

tauhid kembali lagi kepada manusianya kalau ingin beribadah maka akan 

mencari mushallah atau tempat shalat. Melihat kondisi tempat shalatnya 

dasarnya memang bukan mushalah melainkan gazebo, dan apabila 

memasuki waktu shalat di tempat permandian yang pertama itu sepertinya 

tidak terdengar kumandang adzan, berbeda dengan tempat permandian yang 

kedua yang dimana memang tidak jauh jaraknya dari mesjid desa Pincara 

jadi bisa mendengar suara adzan dan bisa shalat di mesjid PincaraDi 

permandian air panas Pincara sudah terdapat pemisahan kamar ganti dan 

kamar kecil itu sudah bagus. Tapi kalau kolamnya tidak terpisah untuk laki-

laki dan perempuan padahal ini berpeluang apabila dikembangkan dalam 

bentuk pemisahan kolam dan lokasi karena saat ini lokasi permandian sudah 

ada dua tempat. Maka untuk mendukung kehalalan destinasi wisata itu harus 

ada mesjid, jadi ketika waktu shalat terdengar kumandang adzan. Pemisahan 

fasilitas sangat perlu untuk diterapkan agar lebih bersifat prifat karena 

apabila perempuan berendam akan membentuk lekuk tubuh pada saat basah 

dan dapat menjadi penyebab orang berdosa saat melihatnya kemudian juga 

terkadang laki-laki berendam terkadang melepas baju jadi tidak baik kalau 

bercampur”.157 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami beberapa sanaran 

dan prasarana yang ada belum syarat sebagai halal tourism. Mushallah masih perlu 

untuk dibenahi agar memberikan ketertarikan kepada pengunjung untuk beribadah 

di tempat tersebut apabila memasuki waktu shalat tidak menunggu tidak menunggu 

kegiatannya selesai dan mencari tempat beribadah di luar atau di tempat lain yang 

lebih memadai. Sedangkan fasilitas yang harus dilengkapi agar memadai sebagai 

 
156Bulan Massagena (42 Tahun), Kepala Bidang Pariwisata, Wawancara, Masamba, 23 

Agustus 2022. 
157Djafar Arbie (63 Tahun), Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Wawancara, Desa 

Pincara, 29 September 2022. 
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destinasi wisata halal, yaitu dengan menjadikan segala fasilitas disegregasi 

berdasarkan gender, memberlakukan aturan berpakaian dalam ruangan yang 

konservatif, tidak ada kontak antar wisatawan yang tidak menutup aurat atau 

menunjukkan perilaku yang tidak sesuai ajaran islam dan memperhatikan aspek 

kesucian. 

3. Nilai Pertanggungjawaban 

Tanggung jawab lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan 

kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan 

kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap 

penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan 

secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, 

demikian pula dengan pengelolaan permandian air panas. 

a. Pengelolaan 

Dalam pengelolaanya permandian air panas Pincara menerapkan prinsip 

tauhid dengan meyakini bahwa alam adalah kepemilikan Allah secara mutlak yang 

akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah di akhirat maka dari itu 

pengelolaan dilakukan dengan tidak merusak dan tetap mejaga kelestarian 

lingkungan sekitar seagai khaliaf serta memberikan kemakmuran bagi masyarakat 

setempat. Hal ini diperjelas dengan kondisi lingkungan sekitar permandian air 

Panas Pincara masih asri terdapat banyak pepohonan, kebersihan sangat rerjaga dan 

tempat sampah tersedia di berbagai area di sekitaran permandan air panas 

Pincaradan juga pembangunan infrastruktur jalan yang memudahkan akses menuju 

desa Pincara dengan perbaikan jalan. Selain hubungan manusia dan alam, pihak 
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dinas kebudayaan dan pariwisata juga memfasilitasi hubungan pengunjung kepada 

sang pencipta dengan menyediakan sarana ibadah. Akan tetapi pertanggung-

jawaban penggunakan fasilitas untuk memisahkan fasilitas pria dan wanita belum 

diterapkan padahal hal ini juga akan dimintai pertanggungjawaban di hari kelak 

sebagai upaya menghindarkan dari perbuatan maksiat dengan berada di kolam yang 

sama dengan bukan mahram. Sebagaimana pendapat Iwan Triyuwono terkait 

pertanggungjawaban yang tebagi atas tiga, yaitu pertanggungjawaban kepada 

Allah, kepada manusia (stakeholders) untuk menciptakan dan menyebarkan 

kesejahteraan dan pertanggung jawaban kepada lingkungan alam. 

 

b. Pertanggungjawaban Sarana dan Prasarana 

Pertanggungjawaban sarana dan prasarana diberikan kepada petugas dan 

pengunjung untuk menjaga dengan tidak merusak fasilitas yang digunakan di 

permandian air panas. Namun apabila kerusakan karena ketidak sengajaan atau 

rusak karena fasilitas yang ada memang karena sudah lama, maka petugas 

melaporkan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kemudian perbaiki. 

c. Pertanggungjawaban Kehalalan makanan dan Minuman 

Kehalalan makanan dijamin oleh Pihak dinas pariwisata dan masing-masing 

penjual meskipun belum memiliki setifikasi halal karena keseluruhan masyarakat 

yang berjualan adalah masyarakat muslim. Berdasarkan syariat islam kehalalan 

makanan dan minuman yang diperjual belikan sudah memenuhi syarat baik dari 

segi proses pembuatan, cara perolehan, dan pemilihan bahan baku yang halal untuk 
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diolah kembali. Begitupun dengan makanan ringan ataupun minuman yang di-

perjual belikan adalah produk-produk yang aman dan non alkohol jadi kehalalan 

makanan dapat dipertanggungjawabkan kepada pengunjung. 

d. Pertanggungjawaban Akomodasi  

Berdasarkan wawancara pada kehalalan akomodasi sebelumnya 

mengindikasikan bahwa pada permandian air panas Pincara belum terdapat 

akomodasi secara resmi ataupun kerja sama berupa penyewaan home stay, akan 

tetapi saat di adakan kegiatan warga bersedia menjadikan rumahnya sebagai tempat 

tinggal sementara dan pengunjung bertanggungjawab untuk menjaga fasilitas yang 

digunakan dirumah warga agar tidak terjadi kerusakan. 

e. Pertanggungjawaban Ekonomi  

Ibu Bulan Massagena, selaku kepala bidang pariwisata menjelaskan terkait 

pertanggungjawaban ekonomi bahwa: 

“Retribusi itu orang masuk di sana itu Rp5.000,. sesuai Perda yang 

diterbitkan oleh kabupaten dan anggaran yaitu kita langsung ke rekening 

pendapatan jadi itu tidak tinggal di pariwisata jadi dari bendahara langsung 

ke rekening pendapatan daerah, jadi kita tidak ada pembagian apa-apa disitu 

kemudian terkait petugas itu digaji dari APBD jadi dari Luwu Utara itu kita 

gaji sama dengan tenaga tenaga honorer yang lainnya. kebersihan di 

lingkungan hidup sama seperti petugas yang lainnya disana yang gajinya 

tidak ada yang langsung diambil dari retribusi karena dimasukkan ke 

rekening pendapatan Pemda. Masyarakat yang berjualan itu diberikan lokasi 

masih gratis cukup dengan menjaga kebersihan di diskitar permandian saja. 

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk timbal balik ke masyarakat desa 

Pincara sehingga mereka bisa merasakan dampak ekonomi permandian air 

panas yang ada di desa Pincara”.158 

 

 
158Bulan Massagena (42 Tahun), Kepala Bidang Pariwisata, Wawancara, Masamba, 23 

Agustus 2022. 
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Hal tersebut juga diperjelas oleh petugas permandian pincara, ia 

mengungkapkan bahwa: 

“saya bekerja disini karena membantu ekonomi keluarga dan lokasinya 

dekat dari rumah karena semua yang dipekerjakan adalah masyarakat dari 

desa Pincara. Jadi kami menunggu di depan jalan masuk permandian dan 

memintai pembayaran karcis apabila ada yang ingin masuk di permandian. 

Semua pedapatan kami laporkan berdasarkan karcis yang keluar. Saat hari 

libur penjagaan di perketat karena pada hari tersebut jumlah pengunjung 

makin banyak. Diluar hari itu kami kadang bergantian kalau ada kesibukan 

dan saling membantu karena kalau tidak ada yang jaga pengunjung kadang 

masuk saja tanpa membayar karena kondisinya yang out door dan tidakada 

pagar jadi pengunjung bisa saja masuk. Semua pendapatan bersih kami 

setorkan semua dihitung jumlah karcis keluar di total pendapatan yang 

diterima”. 

 

Tanggung jawab ekonomi merujuk pada fungsi utama bisnis, yaitu sebagai 

pengelola destinasi menyediakan fasilitas yang dibutuhkan kemudian 

menghasilkan laba yang disalurkan langsung ke Pemda kabupaten Luwu Utara 

sebagai pendapatan Asli daerah. Pendapatan diperoleh dari tiket masuk yang 

dibayarkan oleh pemungut retribusi. Adapun nilai yang diterapkan oleh petugas 

pemungut retribusi dalam melaporkan pendapatan dari hasil retribusi yaitu 

menerapkan perilaku jujur atau Siddiq yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan dalam melaporkan dan menyetorkan pendapatan. Selain itu terdapat sifat 

amanah atau yang berarti tanggungjawab, kepercayaan, kredibilitas. Sifat amanah 

dalam menjalankan tugas merupakan karakter utama seseorang pelaku ekonomi 

syariah. Kedua sifat tersebut adalan sifat Nubuwwah (Kenabian) yang merupakan 

Sifat-sifat Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang 

diterapkan oleh petugas. 
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4. Ringkasan Hasil Penelitian 

Berikut merupakan hasil uraian hasil penelitian terkait implemetasi nilai-

nilai ekonomi syariah berdasarkan Trilogi Halal Tourism Mulk. 

Tabel 1.2 

Ringkasan Hasil Penelitian 

No Uraian  Implementasi 

1 Tauhid (keesaan Allah) dalam 

hal ini digambarkan dengan 

wujud penghambaan manusia 

kepada Allah swt. dengan 

melibatkatkan keyakinan dan 

bentuk penghambaan dalam 

peneglolaan dan penerapan etika 

atau aturan pada pestinasi wisata 

permandian air panas Picara, 

Masamba. 

1. Keyakinan di Implementasikan dalam 

bentuk mendirikan ibadah saat memasuki 

waktu shalat bagi umat muslim, meyakini 

bahwa permandian air panas Pincara 

adalah ciptaan Allah, menyertakan Allah 

dalam setiap kegiatan dengan membaca 

basmalah agar memperoleh keberkahan, 

mengucapkan salam saat mengunjungi 

suatu tempat agar selamat, dan tidak 

melakukan hal-hal yang menyimpang 

atau melanggar agama seperti bermaksiat 

dan Musrik di permandian air panas 

Pincara. 

1. Etika di implemetasikan dengan menjaga 

tingkah laku dan ucapan agar tidak 

mengganggu pengunjung lain ataupun 

penduduk desa agar kegiatan pengunjung 

tetap aman dan nyaman. 

2. Aturan di impelemtasikan dengan mejaga 

kebersihan dan tidak merusak sarana dan 

prasarana yang ada agar dapat dinikmati 

pengumjung lain. 

2 Halal dalam hal ini dapat 

bersumber dari makanan dan 

minuman yang di perjual belikan 

atau dikonsumsi dan hal-hal 

ataupun penyediaan sarana dan 

prasarana yang dalam 

kegiatannya dibolehkan dalam 

islam atau tidak ada dalil yang 

melarangnya. 

1. Kehalalan makanan diimplementasikan 

oleh penjual dengan melihat dzat 

makanan yang diperjualbelikan dan 

bagaimana perolehan alat, bahan baku 

produk, dan cara mengelolanya. 

2. Kehalalan akomodasi masih perlu 

dibenahi agar sesuai dengan aturan 

destinasi wisata halal yang berkaitan 

dengan akomodasi. 

3. Kehalalan sarana dan prasarana seperti 

mesjid kurang maksimal dalam 

mendukung minat umat muslim untuk 

beribada di destinasi tersebut sehingga 



102 

 
 

 

perlu dibenahi, sudah memisahkan 

fasilitas toilet dan kamar ganti pria dan 

wanita, belum mengimplemetasikan 

pemisahan kolam pria dan wanita untuk 

berendam air panas belerang.  

2 Pertanggungjawaban merupakan 

sikap terhadap perbuatan atau 

sesuatu kemampuan tiap orang 

untuk menggunakan hak 

atau/dan melaksanakan 

kewajibannya.  

1. Dalam pengelolaanya permandian air 

panas Pincara menerapkan prinsip tauhid 

dan di implemetasikan pada 

pertanggungjawaban kepada Allah 

dengan mendirikan fasilitas ibadah 

sebagai pengelola, kemudian 

pertanggaungjawaban kepada manusia 

dengan membuka lapangan pekerjaan 

khusus untuk masyarakat lokal desa 

Pincara baik sebagai petugas keamanan, 

kebersihan, pemungut retribusi, hingga 

memberi lokasi khusus kepada 

masyarakat desa Pincara untuk berjualan 

di sekitaran permandian air panas Pincara 

secara gratis. Selain itu pihak pengelola 

dan petugas tidak merusak alam sekitar 

dan dan menjaga kebersihan lingkungan 

tidak membiarkan limbah permandian 

mencemari lingkungan sekitar sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada alam.  

2. Pertanggungjawaban sarana dan 

prasarana di Permandian air panas Pincara 

dilakukan oleh petugas kepada pengelolaa 

Permandian air panas Pincara. 

3. Pertanggungjawaban kehalalan makanan 

kepada mengunjung dengan menjual 

produk yang halal dan toyyib, serta 

menjaga kebersihan makanan dan 

minuman. 

4. Pada pertanggungjawaban komodasi, 

masyarakat penyedia home stay masih 

menyediakan penginapan secara free 

apabila ada kegiatan dan pemilik home 

stay hanya brtanggungjawab menjaga 

keamanan dan kenyamanan pengunjung 

dan pengunjungpun bertanggungjawab 

untuk menjaga kemanan dan kenyaman 

pemilik rumah serta menjaga fasilitas 

yang ada karena belum disediakan 
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penginapan yang dikelola secara 

profesional sebagaimana akomodasi 

syariah. 

5. Pada pertanggungjawaban ekonomi 

menerapkan sikap Nabuwwah yaitu siddiq 

dan amanah dalam melaporkan 

pendapatan retribusi yang kemudian 

disetorkan ke Pemda Kabupaten Luwu 

Utara. 



 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan permandian air panas di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat sebagai bentuk 

kerjasama. Pendapatan yang diperoleh tidak ada pembagian hasil dengan 

Desa Pincara ataupun ke dinas pariwisata karena disetorkan langsung ke 

Pemda sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara.  

2. Berdasarkan Tinjauan nilai-nilai ekonomi syariah, terdapat kesesuaian 

terhadap nilai tauhid dalam keyakinan, etika dan aturan. Kemudian pada 

kehalalan makanan dan minuman sudah memenuhi sebagai syarat halal, 

akomodasi dan sarana dan prasarana belum memenuhi kriteria halal. Selain 

itu, terdapat kesesuaian pertanggungjawaban kepada Allah, manusia dan 

Alam. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diterapkan agar dapat menyesuaikan dengan 

konsep halal torism, yaitu: 

1. Diharapkan agar pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada 

kebutuhan pendirian mushalah agar lebih baik. 

2. Memisahkan fasilitas pria dan wanita agar seperti kolam di permandian air 

panas Pincara agar sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kemanan 

bagi pengunjung wanita saat berendam. 
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3. Melakukan kerjasama dan pembinaan masyarakat untuk pengelolaan home 

stay yang lebih profesional dan berpedoman pada konsep halal tourism. 

4. Memberikan sertifikasi halal kepada penjual makanan agar pengunjung 

lebih yakin akan kehalalan makanan. 
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3. Wawancara kepala bidang pariwisata  
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3. Zona 1 Kolam Air Panas 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Rumusan Masalah: 

3. Bagaimana pengelolaan destinasi wisata Permandian Air Panas Pincara, Masamba, 

Kabupaten Luwu Utara?  

4. bagaimana nilai-nilai Ekonomi syariah dalam membentuk halal tourism di 

Permandian Air Panas Pincara, Masamba, Kabupaten Luwu Utara? 

Tauhid: 

1. apa saja fasilitas atau sarana dan pra sarana yang ada di destinasi? 

2. Bagaimana keyakinan bapak terkait penyediaan sarana dan pra sarana seperti 

mushallah kolam tidak terpisah, penjual, pengelola, dan ketauhidan pengujung 

terhadap kunjungan ke permandian air panas?  

3. Apakah dari bapak/ibu sendiri meyakini bahwa adanya permandian air panas ini 

tidak menjadikan pengunjung menjadi mempercayai selain Allah? 

4. Etika apa yang berkaitan dengan syariat islam yang perlu diterapkam saat 

berkunjung ke permandian air panas? (contoh sikap menghindari kemusyrikan dan 

khurafat, bebas dari maksiat, kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga 

kelestarian lingkungan, dan terakhir ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial, 

budaya, dan kearifan lokal). 

5. Apakah ada aturan berkaitan dengan syariat islam/halal tourism yang perlu 

diterapkam saat berkunjung ke permandian air panas? (pemisahan kolam, harus 

mendirikan shalat) 

Halal: 



 
 

 

1. Bagaimana jaminan kehalalan makanan? 

2. Bagaimana jaminan kehalalan sarana dan pra sarana? 

3. Bagaimana jaminan kehalalan akomodasi? (jka ada) 

Pertanggungjawaban: 

1. Bagaimana pengelolaan dari pihak Dinas Pariwisata destinasi wisata Permandian 

Air Panas Pincara, Masamba, Kabupaten Luwu Utara? (Pertanggungjawaban 

kepada Allah, Manusia, Alam) 

2. Bagaimana pertanggung jawaban pengelola kepada pihak dinas pariwisata? 

3. bagaimana nilai-nilai Ekonomi syariah dalam membentuk halal tourism di 

Permandian Air Panas Pincara, Masamba, Kabupaten Luwu Utara? 

4. Bagaimana pertanggungjawaban sarana dan pra sarana yang ada di Permandian kepada 

Allah?  

5. Bagaimana pertanggungjawaban sarana dan pra sarana yang ada di Permandian kepada 

mansusia? 

6. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kondisi alam sekitar? Apakah tidak 

merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan? 

7. Bagaimana pertanggungjawaban kehalalan makanan? 

8. Bagaimana pertanggungjawaban Akomodasi? 

9. Bagaimana pertanggungjawaban pendapatan pada permandian air panas Pincara?  

10. Bagaimana pertanggungjawaban Ekonomi/pendapatan dinas kepada masyarakat/ 

pengelola?  
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Pertanyaan Penelitian: 

1. Bagaimana pengelolaan destinasi wisata Permandian Air Panas Pincara, Masamba, Kabupaten Luwu Utara?  
2. bagaimana nilai-nilai Ekonomi syariah dalam membentuk halal tourism di Permandian Air Panas Pincara, Masamba, Kabupaten Luwu Utara? 

 

MENGKAJI NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH MENUJU HALAL TOURISM DI PERMANDIAN AIR PANAS PINCARA, 
KECAMATAN MASAMBA, KABUPATEN LUWU UTARA 

 

 

 

    

halal torism dan 
nilai-nilai ekonomi 

syariah  

Realitas Respon terhadap implemetasi 
nilai-nilai ekonomi syariah 

Pilihan Tema/Topik Korelat: Kaitan realitas 
Noema dengan Noesis 

dalam pilihan Topik/Tema 

 

Makna di balik 
Fenomena 

▪ Bentuk Pengelolaan 

▪ Bentuk ketauhidan  

▪ Standar kehalalan 

▪ Lingkup 
Pertanggungjawaban 

▪ Bulan: melibatkan masyarakat;peneapan 

kerjasama; potensi dan keuinikan; 

pengembangan permandian secara 

bertahap; dalam pengelolaan 

mengutamakan keseimbangan hubungan 

dengan sesama manusia; memberikan 

manfaat untuk kesejahteraan; 

melestarikan alam; nilai tauhid: 

▪ Pak Bunda:  penemuan sumber air panas 

di lahan warga, tidak berkembang; karena 

untuk megembangkan seperti saat ini. 

Tidak ada bagi hasil dengan desa 

Pincara; masyarakat desa memperoleh 

dampak positif dari sektor ekonomi dan 

infrastruktur. 

▪ Pengelolaan 

▪ Tauhid  

▪ Halal 

▪ Pertanggungjawaban 

Beberapa belum terdapat 

kesesiaian terhadap kajian 

nilai-nilai ekonomi syariah dan 

konsep halal tourism. 

Evaluasi destinasi 

wisata agak dapat 

menyesuaikan dengan 

konsep halal tourism. 

 

NOEMA 
Epoche 

 

NOESIS 
Reduksi 

Fenomenologi 
TEMA 

UTAMA 

Noetic 
Noematic 
Correlate 

MAKA 
REALITA 

Reduksi 
Eiditis 

 

ESENSI 
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▪ BULAN: memahami tauhid sebagai 

keesaan Allah tidak ada yang patut 

disembah selai-Nya; penyediaan fasilitas 

ibadah sebagai bentuk tauhidan; 

kebutuah beribadah umat muslim, 

penciptaan Allah tehadap alam semesta;  

pertanggungjawaban sebagai khalifah. 

▪ NUR ASIYAH: memahami nilai tauhid 

adalah keesaan Allah dan tidak meyakini 

selain Allah; menjalankan perintah shalat; 

tidak dzalim karena di awasi Allah; 

menyertakan Allah dengan membaca 

basmalah; mengucapkan salam agar 

untuk memberikan rasa aman; 

permandian air sebagai bentuk keajaiban 

ciptaan Allah; mengunjungi permadian 

untuk healing dan untuk kesehatan. 

▪ Sita: memahi tauhid sebagai kepercayan 

pribadi terhadap Allah akan kekuasannya; 

berbuat baik agar sebagai bekal akhirat; 

menjauhi larangannya; mejaga 

kelestarian alam dan fasilitas yang 

adaebagai titipan dan hanya di ambil 

manfaatnya; 

▪ BULAN: rumah warga sebafai home stay 

saat ada kegiatan. 

▪ BULAN: etika adalah menggamambarkan 

karakter seseorang; Etika diterapkan oleh 

pengunjung maupun petugas; menjaga 

agar memberikan kemanan; Secara 

umum, etika yang harus dipatuhi saat 

berkunjung; menjaga ucapan dan tingkah 
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laku karena dimanampun dihuni oleh jin 

dan manusia; Etika yang bak telah 

dilakukan oleh petugas dan pengunjung 

dengan mematuhi peraturan. 

▪ RUPAWAN: Etika merupakan hal yang 

baik dan benar yang dapat dikerjakan 

atau di ucapkan; melakukan tugas 

dengan benar dan jujur dalam 

melaporkan pendapatan retribusi. 

▪ MAHARANI: Etika adalah sikap yang 

mebedakan baik buruk; etika berdampak 

pada diri sendiri dan sekitar; aturan 

adalahah kosekuensi yang harus dipatuhi 

dimanapun sebagai konsekuensi karena 

berada di suatu tempat; Aturan sama 

etika memiliki kaitan erat apabila kita 

memiliki etika maka kita akan mematuhi 

aturan; pelanggaran etika dan aturan 

dapat merusak merugikan diri sendiri dan 

menggangu orang lain. 

▪ SAUNI: pemahaman tentang kehalalan 

makanan yang dapat dikonsumsi oleh 

orang islam, kehalalan dapat dilihat di 

lebel produk; caranya memperoleh bahan 

tidak menggunakan cara yang dilarang 

seperti mencur dan bukan dari hasil 

dzolim; modal berasal dari pendapatan 

suami; alasan menjual karena dekat dan 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

▪ MIYATI: memahami halal tidak 

mengandung babi dan minuman yang 

tidak beralkohol. cara memperoleh bahan 
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dibeli baru di olah dan menjaga 

kebersihan agar baik untuk dikonsumsi; 

datang berjualan di hari-hari ramai saja; 

pendapatan tidak menentu. 

▪ ANITA: alasan berjualan untuk mengisi 

kekosongan dan membantu pendapatan 

suami dengan usaha kecil-kecilan tidak 

mengambil pinjaman kayak di bank; 

bunga takut riba; kebutuhan mendesak 

pinjam di keluarga, tetangga atau di 

warunng. 

▪ SATRIANI: harga yang murah karena 

tidak bayar sewa tempat; mengutamakan 

keberkahan pendapatan; harus jujur 

dalam menual, menjaga kebersihan; 

ramah terhadap pengunjung, bahan halal 

agar tidak berdosa dan amal ibadah tetap 

diterima.  Menggunakan uang yang 

asalnya haram seperti bunga akan 

berdampak dicabunya keberkahan dan 

keberlangsungan usaha dan menjadi 

kebiasaan buruk. 

▪ REZKI: akomodasi berupa rumah warga 

yang dipilih home stay saat ada kegiatan; 

Home stay berdasarkan persetujuan 

kepala desa dan warga dan belum 

berbayar; penginapan belum memenuhi 

kriteria akomodasi halal. 

▪ BULAN: memiliki pemahaman konsep 

wisata halal; belum mengimplemetasikan 

wisata halal karena penurunan 

pengunjung akibat bencana alam banjir 



LAMPIRAN  

 

bandang dan wabah Covid-19; akses 

menjadi sulit  

▪ BULAN: penerapan retribusi berdasarkan 

perda dan disetorkam ke pemda, petugas 

digaji sebagaimana tenaga honorer 

umumnya. Masyarakat yang berjualan 

tidak membayar dan hanya menjaga 

kebersihan. 

▪ RUPAWAN: alasan bekerja karena 

membantu ekonomi keluarga dan dekat 

dari rumah. Pelaporan pendapatan 

dihiting sebagaimana jumlah karcis keluar 

kemudian di setorkan ke pemda.   

 

 

   

Digunakan untuk 

membahas isu utama 

yang  sedang diteliti 

Digunakan untuk mendeskripsikan respon 

informan pada saat memaparkan temuan 

penelitian 

Digunakan sebagai Judul 

Pembahasan sesuai tema 

yang muncul 

Digunakan sebagai bagian dalam mensitesiskan temuan 

hasil penelitian dan melakukan refleksi atas temuan 

penelitian 
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