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LEMBAR PERSEMBAHAN 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Allah swt. yang telah 

memberikan saya rahmat, karunia, dan kekuatan-Nya sehingga dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan baik namun jauh dari kata sempurna. Serta saya 

haturkan shalawat kepada panutan saya, Rasulullah saw. yang telah menjadi 

inspirasi setiap umat-Nya dan sebagai penerang bagi kita semua. 

Mulai dari penyusunan hingga terselesaikannya Skripsi ini merupakan 

perjalanan yang cukup panjang bagi saya. Lumayan banyak dramanya. dari suka, 

duka, dan air mata yang telah tercurah didalamnya. Tapi, Tuhan masih memberi 

kepercayaan dan kekuatan kepada saya, sehingga bisa sampai di titik ini dan 

finally saya bisa menyelesaikannya. 

Alhamdulillah Skripsi ini saya kerjakan dengan usaha saya sendiri tanpa 

adanya campur tangan perjokian, Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya 

sendiri terkhusus untuk kedua orang tua saya, serta Ucapan terimakasih yang tak 

terhingga untuk Mama dan nenek saya tercinta. Mereka yang menjadi faktor 

utama sampai di titik ini, mereka yang menjadi main character dalam perjalanan 

saya saat ini. Segala dukungan mereka, berupa doa, nasihat dan materil yang 

diberikan kepada saya yang menghantarkan saya sampai tahap ini. 

Terselesaikannya Skripsi ini belum apa-apa dibanding semua yang telah orang tua 

saya korbankan. Etta. nenek terima kasih selalu bersabar untuk ikki, percaya sama 

ikki, berkorban untuk ikki,, mengalah untuk ikki, terima kasih atas segala apa 

yang telah ikki rasakan saat ini dari kalian, Ketika dunia menutup pintunya pada 

saya, etta dan nenek  membuka lengannya untuk saya, Ketika orang-orang 

menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hatinya untuk saya, 

terimakasih karena selalu ada untuk ikki.. Sehat terus etta, untuk nenek maaf ikki 
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telat selesai hinnga nenek pergi ke surganya allah tanpa melihat ikki 

menyelesaikan s1  . Insha Allah sampai waktu yang akan tiba nanti ikki  bisa 

menjadi hal yang membanggakan untuk kalian.   

Terimakasih juga kepada om dan tantte saya yang senantiasa membantu 

saya dari segalah dan sanantiasa sabar menghadapi keponakan yang kadang tidak 

tau diri ini, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih.  

Selain itu terima kasih juga yang telah menjadi support system And 

Moodbo0ster. Inisial K I, yang selalu mendukung saya, mendengar keluhan saya, 

menemani saya mnegerjakan skripsi sampai begadang,  yang selalu antusias 

dengan setiap pergerakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu 

semangat mendorong untuk mengerjakan skripsi saya. Alhamdulillah saya sudah 

sampai di titik ini. Terimakasih selalu ada 

Kemudian sahabat-sahabat saya, selama perkuliahan ini. Entah kenapa 

saya sangat nyaman dengan mereka, manusia-manusia ini. Yang tak sedara tapi 

lebih dekat dari sodra. (adam, sae, awa, muul, andy, qisti, mulyadi, amel, oda, 

iam, raa, ana, risma). Yang selalu ada Ketika saya membutuhkanya sedih 

maupun senang kalo ada ajakan bilyar gas semua ajakan apapun yang mengarah 

untuk melepaskan penat dan pikiran dan ada ada sajatinkah laku yang dapat 

mengobati rasa stress yang tiada henti menghantam Serta terimakasih kepada 

teman-teman seperuangan Hukum Ekonomi syariah yang telah membersamai 

sampai di titik ini. 

Dan yang terakhir, terkhusus lagi saya mau berterima kasih kepada diri 

saya sendiri, yang senantiasa selalu kuat menghadapi diri sendiri yang selalu 

Overthinking, dengan segala isi kepala, terimakasih sudah berdamai sama diri 

sendiri, terima kasih kepada SAYA sehingga bisa sampai di titik ini, Thans For 

my self.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

  Ba b  be ب

  Ta t  te ث

S|a s ث | es (dengan titik di atas) 

 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  Et ذ

 sin  s  Es س

 syin  Sy es dan ye ط

 s}ad  s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad  d} de (dengan titik di bawah) ض

t}a  t ط } te (dengan titik di bawah) 

 z}a  z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain  „ apostrof terbalik„ ع

 gain  g  Ge غ

 fa  f  Ef ف
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 Qaf q  Qi ق

 kaf  k  Ka ك

 lam  l  El ل

 mim  m  Em و

ٌ nun  n  En 

 Wau w  We و

ِ ha  h  Ha 

 hamzah  ’ Apostrof ء

ً ya  y  Ye 

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

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

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a  A ا َ

 Kasrah i  I ا َ

 d}amah 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 

 Fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ئَ 

 Fath}ah dan waw Au a dan u ؤَ 
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Contoh: 

َْفَ   kaifa :    ك 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َ َىَ...َ َاَ ...َ|  Fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

Kasrah dan ya>’ i ى > i dan garis di atas 

 D{ammah dan wau u> u dan garis di atas _ و

Contoh: 

اَثَ   ma>ta : ي 

َي ي  <rama : ر 

َمَ ل َ  : qi>la 

وَْثَ   ً  ٍ : yamu>tu 

4. Ta>’ Marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

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

sedangkan ta>’marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta>’marbu>t}ah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

لَْطف الََََََََََََ تَ  وْض  ََر   : raud{ah al-at} fa>l 

ضه ت َ انْفاَ  ٍُْ تَ  دَ  ً  al-madi>nah al-fa>d{ilah : ا نْ
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ت َ  ً  al-h{ikmah : ا نْحكْ

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا َ بَُّ rabbana :     ر  > 

َُْ ا najjaina :    َ جَّ > 

كَ   al-h}aqq :    ا نْح 

 nu’’ima :       َ عّىَ 

وَ  د   aduwwun‘ :      ع 

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

kasrah, maka ia ditransliterasikan seperti huruf  maddah menjadi i >.  

Contoh: 

ه َ  يَّع   : ‘Ali > (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ب َ ر  يَّع   : ‘Arabi > (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

شَ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نْش 

ن ت َا نْزََّ نْز    : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
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ف ت َ   al-falsafah :  ا نْف هْض 

 al-bila>du :    ا نْب لا دَ 

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: 

ٌ ر  ta’muru : ت ايْ  >na 

‘ وْعا نََُّ  : al-nau’ 

ءَ  ٌْ  syai’un : ش 

رْثَ يَ أ   : umirtu 

 

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 sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata al-Qur‟an  dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

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

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud{a>f  ilaih (frasa nominal), transliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Contoh: 

َالل َدَ   ٍ ٍْ  di>nulla>h َ الل َب  billa>h 

Adapun ta’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz } al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

تَ ه ىَْف َ ًً َرحْ الل ٌََْ   hum fi > rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:  

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud{i’a linna>si lallaz|i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz|i> unzila fih al-Qur’a<n 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz| min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dam Abu > 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subh }a>nahu> wa ta ‘a>la> 

saw.  =  s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H  =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

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

w.  =  Wafat tahun 

QS…/…:4  =  QS al-Baqarah/2:4 atau QS A>li ‘Imra>n/3:4 

HR  =  Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

                     صفحت  =    ص

بدَوٌََيكاٌَََ    =  دَو   َ  

 صهيَاللَوَصهى  =    صهعى

 طبعت  =    ط

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r Ha>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r Ha>mid (bukan: Zai>d, 

Nas}r Hami>d Abu>) 
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 بدَوٌََاَشر  =    دٌَ

اَنجَ انيَاخرَِ\انيَاخرَها   =   

 جزء  =    ج
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ABSTRAK 

NAMA : Andi Muh Reski 

NIM     : 11000119082 

Judul :  Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro 

Dan Menengah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2023 Cipta Kerja Di Kota Makassar 

 Pendahuluan Sertifikasi halal dimasa ini menjadi sebuah kewajiban baik 

bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak agar jaminan produk halal bisa tercapai, 

di kota makassar sendiri masih ditemui produk yang tidak mempunyai label halal 

khususnya pelaku usaha kecil, implementasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM 

di makassar pasca undang undang cipta kerja di anggap perlu di berlakukan di 

Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamana, keselamatan ketersediaan 

produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim . 

jaminan produk halal terhadap konsumen muslim pasca undang-undang cipta 

kerja kini kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha merupakan perintah dari 

undang-undang sehingga setiap produk pelaku usaha yang beredar di masyarakat 

harus mencantumkan logo halal atau memberikan tanda tidak halal pada 

produknya.  

 Hasil Penelitan ini menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi 

di Kota Makassar,Sumber Penelitian yang di gunakan pengumpulan data primer 

dan skunder, Metode pengumpulan data  melalui wawancara kepada narasumber 

melakukan observasi dan disertai dokumentasi  

 Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dan 

Menengah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Cipta Kerja 

Di Kota Makassar” maka dari itu penulis menarik kesimpulan: Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa pengaturan Jaminan Produk Halal Terhadap Konsumen Muslim 

yang berada di kota makassar khususnya outlet makanan dan minuman sudah 

sesuai karna outlet yang buka diarea lego-lego dan pasar cidu wajib bersertifikat 

halal hal memberikan rasa aman dan percaya bagi konsumen untuk berbelanja di 

outlet tersebut Implementasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di makassar 

sudah sesuai karna berdasarkan hasil penelitian pada outlet yang berada di 

makassar sudah mebncapai 75% outlet yang memiliki sertifikasi halal. Bahwa 

berdasarkan 10 sampel yang didapatkan dari lego-lego food court dan pasar cidu 

bahwa 100 % responden pada pelaku usaha UMKM menyatakan mengetahui 

tentang Sertiikasi halal dan pentingnya sertifikasi halal. 

 Implikasi Saran untuk pelaku umkm agar mulai  berinisiatif  untuk 

mendaftarkan usahanya untuk bersertifikasi halal, saran untuk pemerintah agar 

memberikan keringanan untuk pelku usaha untuk mendaftarkan usahanya untuk 

memiliki sertifikasi halal.  

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Jaminan Produk, Cipta Kerja 

 



1 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pertanian adalah sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal 

ini di karenakan sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian 

sebagai petani. Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi 

mulai meningkat, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha guna 

memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan 

perdagangan produk makanan yang semakin beragam.
1
 

Ekonomi saat ini sangat memiliki potensi kemajuan, dan juga kegiatan 

ekonomi mulai meningkat, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha 

guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui 

jalan perdagangan produk makanan yang semakin beragam Berkaitan dengan 

sertifikasi halal, baik hotel, kuliner  dan aspek yang lain. Sertifikasi halal ini 

dibutuhkan sebagai jaminan ketenangan kepada wisatawan muslim guna memilah 

kuliner yang sesuai hukum syariah, memilah hotel yang menjunjung prinsip 

syariah dalam operasionalnya, dan mengenai yang lain. Namun apabila dilihat 

pada data yang diperoleh dari LPPOM MUI dapat disimpulkan jika masih 

sedikitnya pengetahuan dan atensi pengusaha kuliner di Indonesia guna 

melaksanakan sertifikasi pada produk yang dihasilkan, karena menyangka proses 

sertifikasi yang membutuhkan waktu lama dan tidak adanya urgensi yang 

mewajibkannya. jumlah produk yang memiliki sertifikasi halal terlebih kurang 

dari 10% jumlah produk yang ada. Dengan memandang data ini pemerintah harus 

lekas mensosialisasikan berartinya, Produk halal yang didistribusikan dengan 

pengawasan guna jaminan mutu pasar, mempunyai tujuan membagikan kepastian 

serta kepercayaan kepada pembeli guna memakai produk dengan dasar sertifikat 
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Indah Fitriani Sukri, “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap 

Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia,” Jurnal Majalah Hukum 

Nasional Vol. 51, no. 1 (2021), h.73–94. 
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halal yang ditunjukkan label yang tertera di produk.
2
 

Islam mendorong umat manusia untuk mencari rezeki yang berkah, 

mendorong berproduksi, dan menekuni aktifitas ekonomi di berbagai bidang 

usaha, seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan bidang-bidang 

usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan 

produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, atau yang 

memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. 

Terhadap usaha tersebut, Islam memberi nilai tambah, yakni sebagai ibadah 

kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.
3
 

Kegiatan perekonomian dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar 

anjuran semata tetapi lebih dari itu merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang 

memiliki dimensi ibadah.Ajaran Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam 

kekurangan dan keterbelakangan berbagai   bidang.   Khususnya keterbelakangan 

ekonomi   karena   kekayaan   materi merupakan   juga   bagian   yang   penting   

dalam   kehidupan   kaum   muslim.   Melaui pertumbuhan  ekonomi  diIndonesia  

diharapkan  dapat  berkemban  dari  tahun  ke  tahun, melalui  peran  pemerintah  

dan  pengusaha  yangharus  terus  bersinergidalam  mengatur roda perekonomian. 

Adapun salah satucaranya ialah dengan mendorong dan mendukung unit  usaha  

mikro  kecil  menengah  (UMKM)  yang  mayoritas  dimiliki  oleh  rakyat  kecil.
4
 

Kebutuhan manusia untuk senantiasa bergaul dengan manusia lainnya, 

selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mampu dipenuhinya sendiri, 

misalnya makanan, minuman dan pakaian, juga dalam rangka mengembangkan 

potensi-potensi dasar yang dibawa sejak lahir. Agar manusia dapat melepaskan 

dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa 

melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt. menunjukkan kepada 

                                                 
 

2
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manusia jalan kerjasama ekonomi yang harus memberikan manfaat kepada pihak 

sehingga dalam kepemilikan harta, terdapat juga hak orang lain yang harus 

diberikan. Inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status 

atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok 

sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang 

lebih besar lagi.
5
 

Islam sebagai salah satu agama yang memberikan banyak sekali informasi 

aturan untuk menjamin perbaikan kelangsungan kehidupan manusia terutama 

untuk umat Islam itu sendiri. Sebagai agama yang memberikan pedoman hidup 

baik dalam hal kehidupan sehari-hari yang pedoman tersebut tertuang baik di 

dalam al-Qur‟an, hadis, maupun hasil dari ijtihad oleh para ulama sehingga 

memberikan tata aturan dalam kehidupan.  

Muamlah  dalam  Islam  bukan  hanya  ditujukan  kepada  kepentingan  

dunia semata,  akan  tetapi  lebih  kepada  orientasi  akhirat  (falah). Demikian  

pula  hukum bisnis  syariah  yang  merupakan  kumpulan  peraturan  yang  

berkaitan    dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan 

yang didasarkan pada hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.
6
 

Proses legitimasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

dengan prinsip satu pintu untuk memudahkan pelaku usaha menerbitkan sertifikat 

halal.  Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait 

dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait 

dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Tidak kurang dari USD 650 juta 

transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya, dan dapat dikatakan bahwa trend 

halal telah terjadi dimasa kini, tujuan dari penelitian ini menganalisis implikasi 

UU Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal. 

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keefektifan 
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Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan 

produk halal sebagai penguatan kewenangan lembaga BPJPH yang tercantum 

dalam Undang Undang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini metode penelitian 

menggunakan beberapa rujukan sumber hukum dengan penelitian normatif. 

Pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan 

terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu 

sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau 

unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang 

terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Maka dari itu 

untuk proses penerbitan sertifikat halal dibutuhkan melalui satu pintu agar semua 

prosesnya tidak memakan waktu lama dan pelaksanaan yang berbela belit, 

undang-undang tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah kontradiksi antar 

peraturan, dan dominasi LPH Implementasi, peraturan tersebut belum berjalan 

lancer terbukti masih banyak produk-produk makanan dan minuman hasil 

produksi belum memiliki sertifikat halal.
7
  

Negara yang memiliki konsumen muslim yang sangat besar, jaminan 

kehalalan produk di Indonesia menjadi suatu keharusan mengingat perdagangan 

bebas yang ada saat ini semakin membuka peluang secara luas bagi setiap 

produsen dari manca negara memasarkan produknya ke negara lain. 

Perkembangan industri pangan yang terjadi saat ini telah mempengaruhi berbagai 

teknik dan metode pengolahan baru sehingga menjadi produk olahan baru yang 

belum dijamin aspek kehalalannya. oleh karena itu, dibutuhkan peran negara 

dalam memberi perlindungan terhadap konsumen atas kehalalan produk yang 

diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia.
8
 

Selama ini upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk melindungi umat 

dari mengonsumsi produk yang tidak halal dan untuk mendukung hak informasi 

konsumen agar mengetahui kehalalan produk sudah berjalan dengan baik, yaitu 

                                                 
7
Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi 

Halal dan Produk Halal di Indonesia” Jurnal Hukum Nasional, Vol. 51 No. 1, (2021), h. 73-94. 
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Di Kota Bekasi" jurnal Krtha Bhayangkara Vol.16 No. 2 (2022), h.315–338. 
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melalui sertifikasi halal dari MUI dan mencetak langsung tanda lebel halal pada 

produk. Ada beberapa alas an perlindungan konsumen untuk memperoleh jaminan 

atas makanan halal lagi baik, terkhusus untuk umat Muslim.
9
 

Hak cipta sendiri merupakan kekayaan intelektual atas satu produk barabg 

atau jasa yang menjadu hak eksklusif bagi pemilik pemilik produk tersebut fungsi 

utama hak cipta tidak lain untuk mengghargai dan melindungi suatu hak karya, 

terdapat tiga hak utama yang di dapatkan oleh pemilik hak cipta tersebut, yakni 

hak eksklusif, hak moral,dan hak ekonomi. Dengan adanya hak eksklusif siapapun 

di larang untuk mrnggunakan, menyalin, atau menjual karya cipta tanpa izin 

pemiliknya, sedangkan secara moral walaupun suatu karya yang telah di beli tetap 

harus mencantumkan nama pembuat atau penerbit, dan dari segi ekonomi pemilik 

karya memiliki hak untu mendapatkan imbalan atau keuntungan dari mereka yang 

menggunakan karya tersebut.
10

 

Penyederhanaan  aturan  yang  dimaksud  di  atas  tertuang  pada Undang-

Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja)  yang  

disahkan  pada tanggal  2  November  2020.  Undang-undang  ini  banyak  menuai  

persoalan  di  masyarakat lantaran  banyak  pihak  yang  kontra  terhadap  UU  

Cipta  Kerja  dan  menilai  aturan  ini  lebih berpihak dan memudahkan para 

investor asing dan pelaku usaha besar, serta mengabaikan perlindungan 

ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. kendati demikian, ada  

juga  pihak  yang  pro  terhadap  UU  Cipta  Kerja  menganggap  akan  

meningkatkan  minat masyarakat dalam membuka usaha, khususnya untuk UMK-

M. Dalam pemberlakuannya,  UU   Cipta   Kerja   sudah   mengubah,   menghapus   

atau mengatur  ketentuan  baru  yang  berkaitan  dengan  berbagai  undang-undang  

dan  peraturan dunia  usaha.  Beleid  ini  adalah  upaya  penciptaan  lapangan  

kerja  melalui  upaya  pemberian keringanan, dukungan,  pemberdayaan  dan  

peningkatan  koperasi  dan  UMK-M,  peningkatan tingkat   investasi   dan   

penyederhanaan   legitimasi   usaha   dan   investasi   dengan   tujuan 
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Timur: Sinar Grafika, 2021), h. 11-13. 
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mempercepat pembangunan strategi nasional. Selanjutnya, tujuan dari UU Cipta 

Kerja terkait UMK-M  adalahuntuk  memastikan  perlindungan  dan  

pemberdayaan  koperasi  danUMKM. Untuk  itu,  berdasarkan  ruang  lingkup  

yang  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  C  UU  Cipta  Kerja ditujukan sebagai 

kebijakan strategis di bidang penciptaan lapangan kerja, perlindungan dan 

pengembangan, pemberdayaan koperasi dan UMKM.UU Cipta Kerja juga 

membawa perubahan terkait digitalisasi, di mana penyelenggara negara   pusat   

dan   daerah   dituntut   untuk   menyelenggarakan   sistem   pendataan   dan 

informasi UMK-M  yang  terintegrasi.  Selain  itu,  pemerintah  juga  dituntut  

untuk  melakukan digitalisasi dengan memberikan insentif kepada sumber daya 

manusia, anggaran,sarana dan prasarana.3Sehingga  dengan diterbitkannyaUU  

Cipta  Kerja,  pelaku  UMK-M  tidak  hanya dilindungi  secara  hukum  namun  

pemerintah  turut  bertanggung  jawab  dalam  memberikan pendataan  UMK-M  

secara  terintegrasi  digital,  serta  menyediakan  fasilitas  sumber  daya sesuai  

kebutuhan  pelaku  UMK-M.  Dalam  rangka  mendukung  program  digitalisasi  

UMK-M, pemerintah melalui UU Cipta Kerja memberikan kemudahan Perizinan 

Berusaha kepada para pelaku   usaha   melalui   Sistem Online   Single   

Submission(OSS). Kemudian   pemerintah melakukan  pembinaan  dan  

pendaftaran  bagi  UKM-M  yang  dapat  dilakukan  secara daringdan luring.
11

 

Memproses suatu makanan, tidak bisa lepas dari pemilihan bahan 

makanan dan penggunaan bahan-bahan makanan tambahan. Bahan makanan 

tambahan ini dibuat dari berbagai sumber baik dari binatang maupun tumbuhan. 

Jika dari tumbuhan status halal jarang diragukan, akan tetapi bagaimana apabila 

bahan tambahan makanan ini berasal dari binatang ? jika binatang tersebut dari 

golongan binatang yang diharamkan untuk dimakan maka statusnya jelas. Untuk 

bahan makanan tambahan yang berasal dari dari binatang mungkin akan 

menimbulkan keraguan bagi umat Islam, karena status halal makanan tersebut 

tergantung pada cara penyembelihan yang dilakukan. Berikut ini beberapa 
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makaanan dan bahan makanan tambahan yang biasa digunakan untuk memproses 

suatu makanan.
12

 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berinisiatif untuk 

mengangkat dengan penelitian hukum dengan judul “Implementasi Jaminan 

Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah Setelah Berlakunya 

Undang-Undang Cipta Kerja Di Kota Makassar”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut ,maka permasalahan pokok di dalam 

penilitian ini adalah : bagaimana implementasi jaminan produk halal terhadap 

pelaku usaha mikro dan menengah setalah berlakunya undang-undang cipta kerja 

di kota makassar. Agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis, masalah pokok 

tersebut dirumuskan didalam sub masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana Pengaturan Jaminan Produk Halal untuk produk kuliner 

UMKM  Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Di Kota Makassar ?  

2. Bagaimana Implementasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Di 

Makassar Pasca Undang–Undang Cipta Kerja Di Kota Makassar ? 

C. Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang dimaksud berkaitan dengan apa yang ingin diteliti, 

yaitu mengenai pengimplemtasian ketentuan jaminan produk halal setelah 

berlakunya undang-undang cipta kerja. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada focus penilitian diatas dapat dideskripsikan berdasarkan 

subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan. Dari segi implementasi 

jaminan prodak halal terhadap pelaku usaha mikro dan menengah setelah 
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berlakunya undang-undang cipta kerja di kota makassar, maka peneliti 

memberikan deskripsi fokus sebagai berikut; 

a. Produk yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu barang dan jasa yang 

terkait dengan makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, 

produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang guna yang 

dipakai, digunakan atau di manfaatkan oleh masyarakat.  

b. Produk Halal yang dimaksud dalam penelitan ini berkaitan dengan  

produk yang mana telah dinyatakan halal sesuai dengan syarat Islam.  

c. Jaminan Produk Halal (JPH ) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang 

dibuktikan dengan sertifikat halal. 

d. Pelaku Usaha yang dimaksud dalam penelitian ini ialah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum yang 

di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalu perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. 

e. Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) yang dimaksud dalam 

penelitian ini didefenisikan sebagai suatu kelompok usaha yang 

klasifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang UMKM yaitu usaha Mikro omzet, Usaha kecil Usaha UU 

tentang UMKM. 

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor  Keuangan. 

D. Kajian Pustaka 

  Beberapa penelitian lain yang relevan dengan proposal penelitian 

ini, yaitu: 

1. Rina Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Kehalalan Produk 

makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di 

kabupaten lampung timur”. Berbeda dengan skripsi yang saya teliti yang 
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membahas bagaimana pengaturan jaminan produk halal terhadap 

konsumen muslim pasca undang-undang cipta kerja dan bagaimana 

implementasi serifikat halal bagi pelaku UMKM Makassar. Skripsi ini 

menggunakan metode kualitatif yang dimana untuk mengetahui secara 

langsung dan mengumpulkan data dengan cara observasi. 

2. Ina Rahmawati, mahasiswa dari Institut Agama Islan Negeri. Penelitian 

tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Kehalalan Produk makanan 

dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di kabupaten 

lampung timur”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

mengenai kehalalan produk makanan yang di perdagangkan,yang dimana 

baik pedagang maupun pembeli belum menerapkan standar kehalalan 

produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitan sebelumnya. 

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Perlindungan Konsumen 

dan status kehalalan suatu produk. Letak perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Rina Rahmawati  lebih 

membahas mengenai upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim 

dengan memenuhinya standar kehalalan produk oleh pedagang. Sementara 

dalam penelitian ini membahas mengenai pengaturan jaminan produk halal 

terhadap konsumen muslim pasca undang-undang cipta kerja. 

3. Nurmala sari, mahasiswa dari Universitas Muhammadiah Makassar. 

Penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pelabelan 

Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim di 

Indonesia.” Tujuan dari penelitian ini hanya mengkaji tentang seperti apa 

pelabelan halal produk makanan sebagai perlindungan konsumen. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-

penelitan sebelumnya. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentag 

perlindungan dan status kehalalan suatu produk. Letak perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Nurmala 

Sari menggunakan metode kuantitatif. Sementara dalam penelitian ini 

mengguanakan kualitatif.  
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4. Anggaraeni Sari Gunawan, mahasiswa dari Universitas Tarumanegara. 

Penelitian tersebut dalam bentuk skripsi  dengan judul “Perkebangan 

Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-

Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi”. Skripsi ini 

membahas tentang bagaimana perkembangan perlindungan hukum bagi 

UMKM setelah pemberlakuan Undang-undang Cipta kerja sebagai sarana 

peningkatan ekonomi. Skripsi ini menggunakan penelitian normative yakni 

penelitian yang menilai suatu objek berdasarkan hukum positif. Penelitian 

ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitia-penelitian 

sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang 

perlindungan hukum bagi UMKM setelah adanya undang-undang cipta 

kerja. Letak perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu pada penelitian Angraeni Sari Gunawan lebih 

menggunakan metode penelitian normatif. Sementara dalam penelitian ini 

lebih menggunakan metode kuantitaf. 

5. Achmad Dony, mahasiswa dari Uiversitas Negeri Makassar. Penelitian 

tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan 

Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong 

Perkembangan Usaha Mikro,Kecil, Dan Menengah Pasca Covid 19.” 

Tujuan dari penelitian ini  untik memberikan gambaran terkait evaluasi 

kebijakan sertifikat produk halal yang telah berjalan diindonesia. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaann dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama  meneliti tentang 

pelaksaan kebijakan sertifikat produk halal. Letak perbedaan dengan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Achmad 

Doni menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara dalam 

penelitian ini lebih menggunakan metode kuantitatif. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar 

Belakang masalah dan rumusan masalah  diatas  adalah sebaagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaturan jaminan produk halal terhadap konsumen 

muslim pasca undang-undang cipta kerja di kota Makassar 

2. Untuk mengetahui implementasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 

makassar pasca Undang–Undang cipta kerja di kota Makassar 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mahasiswa 

  Penulisan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi  

Mahasiswa/Mahasiswi, terkhusus untuk para Mahasiswa yang sedang melakukan 

penelitian tugas akhir untuk dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi 

terutama untuk penelitian Mengenai Implementasi Jaminan Produk Halal 

Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dan Menengah Setelah Berlakunya Undang-

Undang Cipta Kerja Di Kota Makassar. 

b. Masyarakat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk 

masyarakat serta dapat menambah wawasan sekaligus memberikan gambaran 

tentang Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dan 

Menengah Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Di Kota Makassar. 

2. Manfaat Praktis  

 Secara  praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi alternatif 

pada permasalahan yang terjadi yang kemudian dari hasil penelitian dapat 

memberikan informasi tentang tujuan  implementasi jaminan produk halal 

terhadap  pelaku usaha mikro dan menengah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen  

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

kegiatan bisni yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan 

perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya 

perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang 

yang lemah lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan 

jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang 

monopolisstis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.
1
 

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda: Konsument. Para ahli hukum 

pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah: “Pemakai akhir dari benda 

dan jasa (Uiteindelijke Gebruiker van Goerderen en Diensten) yang diserahkan 

kepada.
2
 

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadi perubahan hukum dalam suatu 

negara dapat berasal dari dalam negeri (internal) yakni adanya suatu perubahan 

yang cepat dan radikal sehingga memengaruhi seluruh sistem hukum yang sedang 

berjalan, dapat pula berasal dari pengaruh luar (eksternal) yang memengaruhi 

sistern hukrun nasional yakni adanya keharusan suatu negara untuk menyesuaikan 

hukum nasionalnya dengan hukum Internasional. Dalam konteks perubahan hukum 

yang terjadi di Indonesia, kedua faktor ini secara bersamaan telah memengaruhi 

keseluruhan sistem hukurn yang ada dan mengharuskan hukum (terrnasuk 

peraturan perundang-undangan) diubah dan bahkan dibuat untuk disesuaikan 

dengan kondisi yang terjadi, demikian juga sebagai bagian dari anggota masyarakat 

                                                 
 

1
Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), h.04-05. 
2
Niru Anita Sinaga And Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di 

Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 5, No. 2 (2018), h. 52. 
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Internasional. Indonesia tidak dapat mengabaikan hukum Internasional yang telah 

disepakati dan sebagai konsekuensinya Indonesia harus melakukan harmonisasi 

terhadap hukum nasional yang telah ada.
3
 

Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam sistem ekonomi Islam, meskipun ada 

kemiripan dengan sistem ekonomi yang lainnya, namun sesungguhnya sangat jauh 

berbeda dalam substansinya. Prinsip- prinsip dalam ekonomi Islam tersebut adalah 

sebagai berikut: pertama, pemilik mutlak dari semua jenis sumber daya adalah 

Allah swt. Berbagai jenis sumber daya merupakan pemberian dan titipan Tuhan 

kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien 

dan seoptimal mungkin dalam berproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara 

bersama. Kedua, Islam menjamin kepemilikan publik yang diwakili oleh negara 

atas industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
4
 

Hukum perlindungan konsumen ini mendapatkan cukup perhatian karena 

menyangkut aturan-aturan guna mengsejahterakan masyarakat, bukan saja 

masyarakat selaku konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku 

usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan namun 

pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan 

masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi 

dan mengontrol sehingga tercipta sistem kondusif saling berkaitan satu dengan 

yang lain. Demikian tujuan mensejahtrakan masyarakat secara luas .
5
 

Pengguna internet di media digital biasa dikenal dengan e-commerce. Ecommerce 

adalah pembelian, penjualan, dan promosi tenaga kerja dan produk melalui 

kerangka elektronik. seperti TV, radio, dan PC atau organisasi web. Memiliki efek 

yang sangat baik, khususnya dalam kecepatan akomodasi serta kehalusan dalam 

mengarahkan kolaborasi di seluruh dunia tanpa batas tempat dan waktu, topografi 

antar negara.2 Ada beberapa jenis transaksi e-commerce yang sering digunakan di 

                                                 
 

3
 Basyirah Mustarin, “Pengaruh Stratifikasi Dalam Kenyataan Hukum,” Jurnal ElIqtishady 

Vol. 3, No. 1 (2021), h. 136. 

 
4
 Mahmudah Mulia Muhammad, “Membangun Ekonomi Islam Beriontasi Kesalehan 

Sosia,” Jurnal El-Iqtishady Vol. 1, No. 1 (2019), h. 38. 

 
5
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 

2022), h.01. 
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Indonesia salah satunya adalah online marketplace. Online marketplace sebutan 

terhadap pasar online sebagai wadah untuk melakukan transaksi antar pelaku usaha 

dengan konsumen, contohnya : Shopee, Lazada.co.id, Jd.Id, Blibli.com dan lain-

lainnya. 
6
Maka dari itu perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan oleh 

sebagian besar dikalangan masyarakat, khususnya adalah para konsumen karena di 

dalam pergaulan hidup mereka sehari–hari sangat banyak ditemukan permasalahan 

tentang sengketa konsumen, dimana mereka merasa dirugikan oleh produsen karena 

produk barang dan jasa yang dikomsumsinya. .
7
 

Hak mendapat informasi hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental 

bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya 

setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat 

dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan penuh kejujuran. Imformasi 

baik secara langsung maupun secara umum berbagai media komunikasi seharusnya 

disepakati Bersama agar tidak menyesatkan konsumen untuk menggambarkan 

bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen dalam usahanya 

untuk mencukupi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu 

sendiri.
8
 

Pemberdayaan  merunjuk  pada kemampuan  orang  khususnya  kelompok  

rentan  dan lemah,   sehingga   mereka   memiliki   kekuatan   atau   kemampuan   

dalam   1)   memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

(freedom), dalam arti bukan saja bebas  mengemukakan  pendapat,  melainkan  

bebas  darikelaparan,  bebas  dari  kebodohan, dan  bebas  dari  kesakitan,  2)  

menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang  memungkinkan mereka  dapat  

meningkatkan  pendapatanya  dan  memperoleh  barang-barang  dan  jasa-jasa yang  

                                                 
 

6
 Hadi Daeng Mapuna, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli 

Pada Online Marketplace Shopee,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4, No. 4 (2022), h. 78. 

 
7
Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen  (Cet. 

1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.01. 

 
8
M. Dr. Zulham , S.H.I. Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Prenada Media, 2017), 

h.01. 
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mereka  perlukan,  3)  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan  keputusan-

keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
9
 

Undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 

1 ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum atau memberikan perlindungan kepada 

konsumen.
10

 

Sejalan dengan hal tersebut, Didukung oleh perkembangan politik dan 

ekonomi di Indonesia, maka lahirlah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 20 April 1999 dan 

berlaku efektif tanggal 20 April 2000. Undang-undang diharapkan mampu 

melindungi kepentingan konsumen secara terpadu serta dapat terimplementasi 

secara efektif di masyarakat. Di samping itu pula kesetaraan dan kesederajatan 

antara pengusaha dan konsumen dapat terwujud secara nyata. Sebab pelaku usaha 

tidak akan bermakna tanpa adanya konsumen.
11

 

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang dapat di 

perkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha 

tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen dengan adanya 

undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, 

konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang, dan konsumen pun dapat 

menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah di rugikan atau di langgar 

oleh sang pengusaha. Pasal 2 Undang-Undang nomor 08 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan 

asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

serta kepastian hukum.
12

 

 

                                                 
 

9
 Mahmudah Mulia Muhammad, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Kearifan Lokal,” 

Jurnal Iqtishaduna Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2 (2022), h. 122. 
10
Presiden Republik Indonesia, ” UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (1999), 

h.01–06.  

 
11
Ashabul Kahpi, “Penyelesaian sengketa Konsumen sebagai Wujud Perlindungan 

Konsumen Muslim,” Jurnal El-Iqtishady Vol. 1, No. 1 (2019), h. 70. 
12

Presiden Republik Indonesia,” UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 2 

(1999), h.1-6. 
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2. Tujuan Perlindungan Konsumen  

Tujuan dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Menurut pasal 

3 UUPK No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk dapat melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga muncul sikap dan perilaku yang jujur 

dan bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen.13 

Perlindungan konsumen dalam hukum positif memiliki tujuan yang sama 

dengan hukum Islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara 

pelaku usaha dan konsumen serta untuk memberikan perlindungan hak-hak 

konsumen. Hubungan antara pelaku dengan konsumen merupakan hubungan yang 

terus menerus dan berkesinambungan. Perlindungan konsumen, Dari sisi 

konsumen, terdapat berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh konsumen. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maupun 

penelitian lain, ada beberapa catatan mengenai penyelenggaraan perlindungan 

                                                 
13
Presiden Republik Indonesia,” UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 2 

(1999), h. 1-6. 
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konsumen yang diselenggarakan oleh konsumen itu sendiri, antara lain sebagai 

berikut:  

Berbicara  tentang  modal  usaha  dalam  Islam  ini  erat  kaitannya  dengan  

muamalah. Salah satu bentuk mu‟amalat yang  sering  dijumpai  sehari-hari  adalah  

jual-beli,  terlebih karena  jual-beli merupakan bentuk mu‟amalah yang paling 

lazim dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
14

 Konsumen 

memiliki keterbatasan pemahaman hak yang dimilikinya. Dapat dicontohkan pada 

perilaku konsumen yang tidak melakukan service berkala terhadap kendaraan 

bermotor yang dimiliki karena lupa tanggal servis ataupun karena alasan malas 

untuk mendatangi dealer yang jaraknya jauh. Bahkan terdapat konsumen yang 

kemudian melakukan service mandiri tidak di dealer resmi. bermotor yang 

dimilikinya. Dari  sisi  pelaku  usaha  terdapat  pengaturan  dalam  menjalankan  

usaha  dengan beban   kewajibanyang   harus   ditunaikan.   Kewajiban   bagi   

pelaku   usaha   untuk penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  tidak  dibedakan  

baik  pelaku  usaha  besar, menengah,kecil,maupun mikro. Hal ini nampak dalam 

pengaturan UUPK tidak diatur pengkategorian   tersebut.   Semua   pelaku   usaha   

memiliki   kewajiban   yangsama. Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi  hal  yang  

tidak  diinginkan  pelaku  usaha, seperti pencabutan ijin usaha
15

  

Karna itu, Islam melarang melakukan praktek monopoli aset atau harta. 

Dengan demikian, pemilik harta oleh seseorang haruslah di sertai dengan 

pertanggung jawaban secara moral, kepemilikan seseorang terhadap tanah 

sebagaimaa kepemilikan atas harta benda yang lainya, dalam penggunaan haruslah 

mempertimbangkan aspek-aspek social. Kebebasan seseorang atas hak miliknya 

dibatasi oleh hak-hak orang lain baik secara induvidu maupun kelompok.
16

  

                                                 
 

14
 Hamsir Muh. Alim Furqan, “Prospek dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas 

Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah,” Jurnal Istishaduna Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 

Vol. 3, No. 1 (2021), h. 17. 

 
15

 Nurul Fibrianti, “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku 

Usaha dan Konsumen,” Jurnal Borobudur Law Review Vol, 2, No. 2 (2020): 90–101. 

 
16

 Ahmad M. Sewang Amriani, “Sengketa Srtifikat Hak Guna Bangunan di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Makassar Dalam Prespektif Hukum Islam,” Jurnal Istishaduna Mahasiswa Hukum 

Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1 (2019), h. 58. 
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B. Pemahaman Produk Halal 

1. Produk Halal 

Produk berstandar halal sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tak 

terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya 

standar- standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan 

dari konsumen lintas negara. Dengan demikian aliran barang, jasa, modal, ilmu 

pengetahuan antar negara menjadi makin mudah. Perdagangan internasional 

berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian antar negara tersebut yang dapat 

menciptakan iklim kondusif yang saling menguntungkan dari perdagangan timbal 

balik, bahkan lebih efesien dalam memproduksi dan memasarkan barang. Banyak 

pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas negara melampaui 

manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah 
1
 

Al-Jurjani menulis kata ”halal” berasal dari kata للا yang berarti ” terbuka” 

 Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanski .(حتفلا 

penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.
2
 

Kemudian al-Sa‟dî menambahkan penjelasannya dengan menghubungkan ayat 

tersebut dengan ayat sebelumnya, yaitu : 

Pertama, QS al-Baqarah/2: 168 

لّٰلَا طايِّباا َٓ يّٰ  ا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْْارْضِ حا يْطّٰنِ ٓ َااي ُّها تِ الشَّ َاِنَّو ٓ َوَّلْا ت اتَّبِعُوْا خُطُوّٰ  عادُو   لاكُمْ  ٓ 

  مُّبِيْن  

Terjemahnya: 

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

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

setan itu musuh yang nyata bagimu.
3
 

                                                 
 

1
 Warto Warto dan Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis 

Produk Halal di Indonesia,” Journal of Islamic Economics and Banking Vol. 2, No. 1 (2020), h. 98-

112. 
2
Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab 

Produk Atas Produsen Industri Halal,” AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah Vol.6, No. 2 (2016), h.291–

306. 

 
3
 Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung, 2013), h. 25. 
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Ayat tersebut menerangkan keesaan Allah disertai bukti-bukti kekuasaan-

Nya, maka Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada mereka,  agar mereka 

memakan apa yang terdapat di muka bumi, berupa biji-bijian, buah-buahan, hewan 

yang halal diperoleh secara halal, bukan dengan mengambil cara paksa dan tidak 

pula dengan mencuri, dan bukan hasil usaha yang haram dengan cara yang haram 

atau sesuatu yang telah ditentukan keharamannya.
4
 

Kedua, QS al-Baqarah/2: 172:  

وِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ ت اعْبُدُوْنا َٓ يّٰ  لّّٰ اشْكُرُوْا لِ تِ ماا رازاقْ نّٰكُمْ وا ا الَّذِيْنا اّٰمانُ وْا كُلُوْا مِنْ طايِّبّٰ   ااي ُّها

Terjemahnya: 

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

Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya 

menyembah kepada-Nya.
5
 

 

Bagi al-Qurthubi, ayat tersebut merupakan penguat perintah mengonsumsi 

yang halal dan yang thayyib. Di sini Allah mengkhususkannya bagi orang 

Mukmin.
6
  

 

Ketiga, QS al-Mu‟minûn/23:51  

آَ يّٰ  لُوْا صاالِحا اعْما تِ وا ا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنا الطَّيِّبّٰ لُوْنا عالِيْم   ٓ َااي ُّها ا ت اعْما   ٓ َاِنِّيْ بِما

Terjemahnya: 

Allah berfirman, “Wahai para rasul! Makanlah dari  makanan) yang baik-

baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
7
 

                                                 
4
 Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab 

Produk Atas Produsen Industri Halal,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah Vol.6, No. 2 (2016), h.291–

306. 

 
5
 Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 26. 

6
Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab 

Produk Atas Produsen Industri Halal,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah Vol.6, No. 2 (2016), h.291–

306. 

 
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 345. 
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Allah memerintahkan seluruh Rasul-Nya mengonsumsi makanan halal dan 

melakukan amal salih. Dengan ayat ini semakin jelas bahwa mengonsumsi yang 

halal bagian dari dari perintah syar‟i dan amal salih, maka para Rasul pun telah 

melaksanakannya. Dari sumber ayat-ayat al-Qur‟an tersebut dapat dipahami bahwa 

mengonsumsi makanan dan minuman yang baik lagi halal merupakan bagian dari 

perintah. Atau dengan redaksi lain, ketentuan halal dan haram terintegrasi ke dalam 

suatu kerangka keimanan (akidah), syariat, dan akhlak. Dari aspek syariah bagi 

kaum Muslim, menurut John L. Esposito syariat menuntut ketaatan dan merupakan 

fokus keimanan.
8
 

 Allah menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung 

maslahat dan bermanfaat baik bagi badan, ruh maupun akhlak manusia. Demikian 

pula sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan dan minuman yang 

menimbulkan mudharat atau yang mengandung mudharat yang lebih besar daripada 

manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk segala hal yang ada di dalam diri manusia, 

kesucian, kebaikan hati, akal, ruh dan jasad manusia. Karena apa yang sudah di 

tetapkan oleh Allah maka itu adalah sebaik-baiknya hal yang patut dilakukan oleh 

umatnya. Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat 

badan saja. Sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi, tetapi disamping itu juga 

harus halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, maupun proses yang dilakukan 

untuk memasak makanan halal tersebut. 
9
 

 Halal dan haram tidak terbatas pada masalah regulasi semata, melainkan 

terkait dengan hubungan transcendental antara hamba dengan Tuhannya. Apabila 

seorang muslim memakan makanan yang diharamkan oleh syara‟, maka perilaku 

tersebut dapat menganggu tali silaturahim-nya dengan Allah. Sedemikian urgent-

nya permasalahan kehalalan suatu produk makanan ini, dirasa keberadaan regulasi 

maupun lembaga yang mengatur tentang masalah tersebut berikut pelaksanaannya 

                                                 
8
Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab 

Produk Atas Produsen Industri Halal,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah Vol.6, No. 2 (2016), h.291–

306. 
9
Lamborghini Astried Adziningsih, Neneng Nurhasanah, And Nanik Eprianti, “Tinjauan 

Fiqh Muamalah Terhadap Proses Kehalalan Pembuatan Roti Isi Di Toko Roti Duti Jalan Gardujati 

Bandung,” Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.5, No 2,(2019), h. 584–590. 
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menjadi suatu keharusan. Sehingga regulasi dan wadahnya tersebut diharapkan 

mampu memberi kenyamanan kepada konsumen, khususnya yang beragama Islam, 

agar tidak ada keraguan mengenai kehalalan produk makanan yang dikonsumsinya. 

Produk halal menjelaskan bahawa produk halal adalah Produk yang telah 

dinyatakan halal sesuai dengan syariat.
10

  

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan 

Pangan menyatakan bahwa “Pengertian label pangan adalah setiap keterangan 

mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk 

lain yang disertakan pada pangan, dimasukan kedalam, ditempelkan pada, atau 

merupakan bagian kemasan pangan. Konsumen dapat secara cermat menentukan 

pilihan sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi suatu produk pangan melalui 

informasi yang terdapat pada label pangan.” 
11

 

Setiap musim meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang 

membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Islam memberikan petunjuk 

kepada manusia dalam setiap kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Seorang 

Muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal. Mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk”. Sebagaimana firman allah dalam 

 QS al-A‟raf/7:157 

َاالَّذِيْنا ي اتَّبِعُوْنا الرَّسُوْلا النَّبِيَّ الْْمُِّيَّ الَّذِيْ ياجِدُوْناو نْجِيْلِ عِ  ماكْتُ وْباا ٓ  الِْْ وْرّٰىةِ وا ىُمْ فِى الت َّ نْدا

رِ وايُحِلُّ لاهُمُ الطَّ  عْرُوْفِ واي انْ هّٰىهُمْ عانِ الْمُنْكا عُ عانْ هُمْ ياأْمُرُىُمْ باِلْما ثا واياضا بّٰٰۤىِٕ رِّمُ عالايْهِمُ الْخا تِ وايُحا يِّبّٰ

اناتْ عالايْهِمْ  لا الَّتِيْ كا الْْاغْلّٰ َفاالَّذِيْنا اّٰمانُ وْا بِو ٓ َاِصْراىُمْ وا وْرا الَّذِيْ  واعازَّرُوْهُ  ٓ  ات َّب اعُوا الن ُّ رُوْهُ وا  َٓ واناصا

َانُْزِلا ماعاو كا ٓ َ َٓ ٓ  ࣖ الْمُفْلِحُوْنا  ىُمُ  اُولّٰٰۤىِٕ  

 

                                                 
10

 Pasal 1 Udang–Undang Repoblik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk 

Halal 
11
Stefanus Klinsi Hermanto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa 

Tanggal Kadaluarsa,” Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol 10 

No. 2 ,(2019), h.165–177. 
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Terjemahnya 

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi 

(tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam 

Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang 

makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi 

mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan 

beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-

orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan 

mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur‟an), mereka 

itulah orang-orang beruntung.
12

 

Dalam syariat Nabi Muhammad Saw. tidak ada lagi beban berat yang 

dipikulkan kepada Bani Israil, seperti ketentuan membunuh diri untuk bertobat, 

kewajiban kisas pada pembunuhan yang disengaja dan tidak tanpa adanya alternatif 

membayar diat (ganti rugi), memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, 

dan membuang atau menggunting kain yang terkena najis. 

Kata ًٌٍّأأي terambil  dari  kata أو umm/ibu dalam  arti  seorang  yang  tidak  

pandai  membaca  dan menulis.   Seperti   bayi   yang   lahir,   yang   belum 

mengetahui  atau  belum  memiliki  pengetahuan.  Ini juga diartikan sama dengan 

keadaan ibu si bayi saat melahirkan  yang  tidak  pandai  membaca.  Sudah  kita 

ketahui  bersama,  bahwa  kaum  wanita  pada  masa jahiliyah   masih   dilindungi   

oleh   kebodohan   dan keterasingan  dari  ilmu  pengetahuan.  Ada  juga  yang 

mengatakan  kata ٌأيterambil  dari  kata ةَّيأummahyang  menunjuk  kepada  

masyarakat  ketika  turunnya Alquran  yang  dilukiskan  oleh  sabda  beliau  Rasul 

saw.: “Sesungguhnya kita adalah umat yang Ummi, tidak pandai membaca dan 

berhitung.
13

 

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan 

mendapatkan siksaan. Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah 

ditetapkan secara jelas dalam nash al-Qur‟an dan hadis Rasulullah saw. 

Kehalalan produk menjadi suatu yang penting untuk eksistensi produk itu 

sendiri, demi menjaga rasa kenyamanan para konsumen. Penduduk Indonesia yang 

                                                 
 

12
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.170. 

 
13

 M Noor Hadi, “Makna ٌأي Dalam Surat Al-A‟raf Ayat 157,”Jurnal  An-Nahdhah Vol. 

12, No. 2 (2019): 265–282. 
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notabene Sembilan puluh persennya berpenduduk muslim menyakini bahwa suatu 

produk terutama pangan akan terjaga kualitas dan muasalnya jika telah mendapat 

sertifikasi halal. Disinilah tugas berat dari LPPOM-MUI dibutuhkan.  

 Halal adalah kriteria mutu produk utama dalam Islam. Halal untuk pangan 

(bila daging) dimulai dari prosedur pemilihan hewan ternak dan kegiatan sampai 

kepada penerima (konsumen). Pangan halal harus diawali dengan aman untuk 

dimakan tidak ada bahan pengawet atau bahan berbahaya, sehat yaitu segar dan 

nyaman tidak berpenyakit dan utuh yaitu sempurna sebagaimana adanya atau 

sebagaimana semula. Pengertian halal (qasher) dapat ditinjau dari segi pandangan 

hukum dan thayyib yaitu yang melekat pada materi (produk). Oleh karena itu halal 

harus mencakup kedua aspek, yaitu halal secara lahiriah dan batiniah dan cara 

pemotongan yang halal. Dalam syariat Islam ada 3 aspek pemotongan halal, yaitu 

aspek ternak yang akan di potong, aspek orang yang memotong dan aspek proses 

pemotongannya .
14

 

 Produk    makanan    halal    adalah produk  yang  memenuhi  syarat  

kehalalan sesuai dengan  syariat Islam, antara lain:1.)Tidak  mengandung babi dan 

bahan  yang berasal dari babi. 2).Tidak   mengandung   bahan-bahan   yang 

diharamkan   seperti   ba-han-bahan    yang berasal   dari   organ   manusia,   darah,   

dan kotoran. 3.)Semua  bahan  yang  berasal dari hewan halal yang  disembelih 

menurut  tata cara syariat Islam. 4.)Semua    tempat    penyimpanan,    tempat 

penjualan,    tempat    pengolahan,    tempat pengelolaan  dan  transportasi  tidak  

boleh diguna-kan   untuk   babi   dan/atau   barang tidak  halal lainnya.  Jika  pernah  

digiinakan untuk   babi   daa/atau   barang   tidak   halal lainnya  terlebih  dahulu  

harus  dibersihkan dengan  tata cara syariat Islam. 5.)Semua   makanan   dan   

minuman   yang tidak mengandung  khamar 
15

 

                                                 
 

14
 Djalal Rosyidi, Rumah potong hewan dan teknik pemotongan ternak secara islami 

(Malang,Universitas Brawijaya Press, 2017), h. 5. 
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 Dharu Triasih, B Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan 

Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal", Jurnal Dinamika Sosial 

Budaya Vol. 18, No. 2 (2017), h. 214–225. 
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2. Proses Produk Halal 

Proses produk halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian 

kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, 

pengelolaan, penyimpanan kemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 

produk.
16

 

Mengutip situs Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC), 

proses produk halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan 

produk. Mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Lokasi, tempat, dan alat yang 

digunakan dalam proses produk halal wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, 

bebas dari najis, dan bebas dari Bahan tidak halal. Agar lebih memahami apa yang 

dimaksud dengan proses produk halal simak penjelasannya dalam uraian di bawah 

ini.
17

 

Proses produk halal sendiri juga perlu dilakukan melalui beberapa tahapan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 

2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, 

proses produksi halal meliputi keseluruhan proses produksi yang terdiri dari: 

a). Fasilitas fisik berupa bangunan termasuk tata ruang tempat pangan 

 diproduksi; 

b) Fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan 

penyimpanan; serta 

                                                 
16
Fajaruddin Fajaruddin, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen",Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2 (2018), 

h.204–216. 
17

Kumpram Berita Dan Informasi. Com, Indonesia Halal Training & Education Center 

(IHATEC), https://kumparan.com/berita-bisnis/apa-yang-dimaksud-dengan-proses-produk-halal-ini-

penjelasannya-1zo6SyAhMwI/full ,  



25 
 

 
 

c) Cara berproduksi yang meliputi: (1) cara penyembelihan hewan potong; (2) 

pemilihan bahan baku; (3) pemilihan bahan penolong dan bahan tambahan; 

(4) cara pengolahan; dan (5) cara penyajian.
18

 

3. Jaminan Produk Halal  

 Peradaran Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi 

konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang 

sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan-peraturan 

tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

(RUU JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan 

produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks 

peradaran barang dalam skala domestik maupun peredaran barang dalam 

perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor.
19

 

Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan 

produk halal sebagai penguatan kewenangan lembaga BPJPH yang tercantum 

dalam Undang Undang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini metode penelitian 

menggunakan beberapa rujukan sumber hukum dengan penelitian normatif. 

Pembentukan BPJPH adalah bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan 

terhadap konsumen juga harus dilihat sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu 

sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau 

unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang 

terorganisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan itu. Maka dari itu 

untuk proses penerbitan sertifikat halal dibutuhkan melalui satu pintu agar semua 

prosesnya tidak memakan waktu lama dan pelaksanaan yang berbelit-belit, undang-

                                                 
18
Iffah Karimah, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam 

Proses Sertifikasi Halal,” Jurnal Syariah Vol.3, No. 1 (2015), h. 107–131. 
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Indonesia),” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No. 01 (2017), h. 99–108. 
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undang tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah kontradiksi antar peraturan, 

dan dominasi LPH.
20

 

Produk halal kini menjadi trend konsumsi di seluruh dunia, baik di negara 

muslim maupun nonmuslim. Tidak kurang dari USD650 juta transaksi produk halal 

terjadi setiap tahunnya. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, 

Indonesia sudah seharusnya memerhatikan kebutuhan warganya dalam 

mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas 

produk yang dikonsumsi. Menanggapi kebutuhan tersebut, MUI mendirikan 

LPPOM pada tahun 1989 untuk memberikan layanan pemeriksaan kehalalan suatu 

produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Di sisi lain, kehadiran Undang-

Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang baru saja ditetapkan telah menjadi 

payung hukum pelaksanaan JPH di Indonesia. UU tersebut mengamatkan untuk 

membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan kajian 

ini adalah menganalisis sistem JPH yang telah berjalan selama ini, menganalisis 

kelembagaan dalam pelaksanaan JPH sebelum dan sesuai UU JPH, serta 

menggambarkan potensi permasalahan dalam UU JPH. Kajian dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa 

pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada 

LPPOM MUI sejak tahun 2001, di mana sertifikat halal masih bersifat sukarela 

oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Keberadaan BPJPH memiliki 

beberapa kekuatan, antara lain penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi 

terorganisasi dan masa berlaku sertifikat halal menjadi 4 tahun. Sedangkan 

kelemahannya antara lain alur proses sertifikasi menjadi panjang dan birokratis 

karena banyak pihak/lembaga yang terlibat serta masih perlu diatur akuntabilitas 

dan transparansi kinerjanya. Dalam implementasi, UU tersebut berpotensi 

menimbulkan masalah yaitu meningkatnya beban APBN/APBD, dominasi LPH, 

dan kontradiksi antarperaturan.
21
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Sukri, Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi 

Halal Dan Produk Halal Di Indonesia, Jurnal, Majalah Hukum Nasional Vol. 51, No. 1, 2021 , 

h.73–94. 
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Maqashid al-Syari‟ah atau tujuan hukum Islam dapat dipahami dari 

petunjuk dan isyarat ayat-ayat dan hadist nabi, dengan demikian kemaslahatan yang 

dicapai oleh Maqashid al-Syari‟ah secara umum ada lima yaitu:  

a) Memelihara agama (hifzh ad-din) tujuan syariat untuk memelihara 

agama yang menjelaskan tujuan makhluk diciptakan tuhan yaitu untuk 

mengabdi kepada-Nya. 

b) Memelihara jiwa (hifz an-nafs). Tujuan syariat untuk memelihara jiwa, 

memelihara kelestarian hidup dan ketentraman dalam masyarakat. 

c) Memelihara akal (hifz al-aql). Bahwa tanpa akal tidak ada kewajiban 

atau beban hukum. Oleh karena itu akal wajib dipelihara, dengan cara 

tidak merusaknya, dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, dan 

narkoba. 

d) Memelihara keturunan (hifz an-nasl) yang mengandung perintah untuk 

menikah. 

e) Memelihara harta (hifz al-mal), yang berisi perintah larangan 

memberikan harta kepada orang yang bodoh. 
22

 

4. Sertifikasi halal  

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan bentuk pembaharuan dalam sektor 

makanan dan konsumsi publik. Sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan yang 

beredar terutama makanan yang sifatnya instan merupakan suatu hal yang 

sebenarnya tidak ada dimasa lampau, namun saat ini keberadaannya menjadi 

sesuatu yang dianggap penting. Tulisan ini merupakan penelitian  konseptual terkait 

kajian sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam 

melalui studi ayat ahkam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sertifikasi dan 

labelisasi halal pada makanan sebenarnya dapat kita pandang dengan kembali pada 

kaidah dasar dalam hal makanan yakni “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, 

sampai ada dalil yang melarangnya”. Ayat-ayat ahkam tentang makanan 

memerintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, maka sertifikasi dan 

labelisasi halal pada makanan begitu urgen di masa sekarang sebagai upaya 

                                                 
22

Duski Ibrahim, Kaidah-Kaidah Fiqih,  (Palembang : Grafika Telindo, 2014), h. 124 – 

127. 
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memenuhi perintah tersebut dengan memunculkan keyakinan dan kepastian pada 

kehalalan suatu makanan serta bentuk kehati-hatian yang akan menghindarkan dari 

mengonsumsi makanan yang haram.
23

 

Permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil 

melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite 

Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan 

Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja 

sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. Berdasarkan penetapan kehalalan 

Produk, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
24

 

Setelah dikeluarkannya peraturan pelaksana, prosedur pengajuan sertifikasi 

halal dilaksanakan oleh BPJPH melalui enam tahapan, yakni: (1) Pengajuan 

permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha (Vide pasal 29 UUJPH Jo. Pasal 91-

99 PMA 26/2019 Tentang Penyelenggara JPH); (2) Pemeriksaan kelengkapan 

dokumen permohonan (pasal 100 dan pasal 101 PMA 26/2019); (3) Penetapan 

LPH, LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama 

dengan MUI (Vide pasal 102 PMA 26/2019); (4) Pemeriksaan dan pengujian 

produk oleh auditor halal (V ide pasal 31-32 UUJPH Jo. Pasal 103-112 PMA 

26/2019); (5) Penetapan kehalalan produk.
25

 

MUI mempunyai Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika 

Majelis Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI) mewajibkan  perusahaan  untuk  

menyusun  suatu  sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). Di Indonesia 

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu PertamaBadan Penyelenggaaara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH), Kedua LPPOM MUI sebagai   lembaga   pemeriksa   halal   

(LPH),   dan KetigaMUI. BPJPH   melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk 

halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen,  penjadwalan  

audit, pelaksanaan  audit,  pelaksanaan  rapat  auditor, penerbitan audit 

                                                 
23

 Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam 

Perspektif Hukum Islam  Perspektif Ayat Ahkam),” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan 
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memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. 

MUI  melalui  Komisi  Fatwa  menetapkan  kehalalan  produk  berdasarkan  hasil  

audit  dan menerbitkan  Ketetapan  Halal  MUI.Sertifikasi  halal  menurut  Undang-

Undang  Nomor  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 

menyebutkan bahwa Produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di Wilayah 

Indonesia wajib bersertifikat halal.
26

  

Perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal, wajib menerapkan 

Sistem Jaminan Halal (SJH), namun demikian banyak ditemukan di lapangan pada 

saat membuat SJH masih belum standar sesuai dengan HAS 23000. Pentingnya 

sertifikasi halal atau label halal yang diperoleh menjadikan perusahaan mempunyai 

kewajiban untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis kehalalan pangan pada usaha ini adalah Halal Assurance System 

(HAS) 23000. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur 

perolehan sertifikat halal MUI dan penerapan kriteria surat jaminan halal HAS 

23000 pada Industri.  Penelitian ini diawali dengan mengamati keadaan lapang di 

Industri. Dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara dan 

dokumen. Setelah mengetahui keadaan lapang sistem jaminan halal disusun dan 

diimplementasikan. Sistem jaminan halal mempunyai sebelas kriteria. Kriteria 

tersebut dijadikan acuan dikeluarkannya sertifikat halal dan pedoman pelaksanaan 

produksi. Pengamatan terhadap sebelas aspek kehalalalan dalam HAS 23.000 (dua 

puluh tiga ribu) yaitu ; (1) Kebijakan Halal, (2) Tim Manajemen Halal, (3) 

Pelatihan, (4) Bahan, (5) Produk, (6) Fasilitas Produk, (7) Prosedur Tertulis 

Aktivitas Kritis, (8) Kemampuan Telusur, (9) Penanganan Produk yang Tidak 

Memenuhi Kriteria, (10) Audit Internal, (11) dan Kaji Ulang Manajemen.
27

 

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan 

melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, 

proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah 
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sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan 

dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang 

kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga 

tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk 

sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat 

tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan 

jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala 

setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal 

(SJH) pada perusahaannya.
28

 

Label halal atau lazimnya disebut dengan Sertifikat Halal. Sertifikat halal 

ini dikeluarkan oleh LPPOM dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia yang 

selanjutnya disingkat LPPOM-MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang 

dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan 

keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh 

LPPOM-MUI. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi 

Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, 

keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit 

yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan Komisi Fatwa adalah salah satu 

komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang 

status hukum suatu kasus tertentu. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk 

mencantumkan label halal.
29

 

Sertifikasi halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam 

makanan yang tidak layak sesuai syari‟at Islam khususnya Indonesia yang 

mayoritas agama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan, 

sertifikasi halal saat ini menjadi salah satu poin untuk lebih baik. 

Kalo produk kosmetik perlu sertifikat halal juga nggak?Perlu dong! Selain 

kosmetik, makanan, minuman, obat, produk kimiawi, produk biologi, produk 
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rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat, semua itu perlu memiliki sertifikat halal dari MUI. 

Berikut bagaimana alur proses dalam sertifikasi halal: ? 

1. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal. Untuk 

pendaftarannya bisa mengakses ptsp.halal.go.id 

2. BPJPH nantinya akan mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan 

lembaga pemeriksa halal 

3. LPH kemudian akan memeriksa dan menguji kehalalan produk 

4. Setelah itu MUI menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal 

5. Nantinya BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal. 

Masih bingung? Tenang, kamu bisa simak buku panduan terkait pendaftaran 

pendamping proses produk halal yang bisa diunduh pada ptsp.halal.go.id  

Seiring dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

sebagai pengganti UU Cipta Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

Kementerian Agama RI menyampaikan bahwa kini pengurusan sertifikasi halal 

bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipersingkat dari 21 hari 

menjadi 12 hari kerja sejak pengajuan ke BPJPH dan verifikasi validasi oleh 

pendamping PPH. 

"Jadi waktunya makin cepat dari pelaksanaan sebelumnya, di UU Cipta Kerja," ujar 

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Siti Aminah, dalam sosialisasi 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tentang Cipta Kerja 

yang digelar KemenKop UKM, seperti dikutip dari Antara, pada Kamis 

(12/1/2023). Adapun dalam proses sertifikasi halal skema selfdeclare, jelas dia, 

terdapat proses pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal, proses 

verifikasi, dan validasi pernyataan yang dilakukan pendamping proses produk halal 

(PPH). Untuk itu dibutuhkan waktu 10 hari kerja. Kemudian verifikasi dokumen 

secara otomatis dalam sistem SiHalal dan penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen 

(STTD) oleh BPJPH memakan waktu 1 hari. Terakhir, penetapan kehalalan produk 

https://ptsp.halal.go.id/
https://ptsp.halal.go.id/petunjukpenggunaanpendampingpph.pdf
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oleh Komite Fatwa Produk Halal membutuhkan waktu sehari, sebelum sertifikat 

halal terbit. 

 Sementara itu, terkait proses penetapan ketetapan halal yang dilakukan oleh 

MUI, MUI kab/kota, atau Majelis Permusyawaratan Aceh yang dilakukan melalui 

sidang fatwah paling lama tiga hari kerja sejak diterima laporan dari LPH 

(Lembaga Pemeriksa Halal). Jika waktu penetapan kehalalan produk melalui jalur 

reguler melewati batas waktu tiga hari, maka proses akan dialihkan kepada Komite 

Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan fatwa awal. "Ini memang tambahan 

norma yang ada di perppu untuk kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha, 

percepatan-percepatan dalam pelaksanaan dalam fatwa halal," ujarnya. Sekretaris 

Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menuturkan penetapan 

Perppu nomor 2 tahun 2022, sebagai upaya mengisi kepastian hukum di mana 

pelaku usaha yang masih menanti keberlanjutan UU Cipta Kerja, yang mana tengah 

mengalami pengujian formil di Mahkamah Konstitusi.
30

 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan 

Sektor  Keuangan 

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

mengesahkan rancangan undang-undang cipta kerja, yang kemudian diundangkan 

pada tanggal 2 November 2020, menjadi undang-undang No. 11 Tahun 2020 

tentang cipta kerja,“UU No. 11/2020”, yang juga dikenal secara luas dengan 

sebutan Omnibus Law. UU No. 11/2020 merupakan suatu undang-undang yang 

disahkan dengan tujuan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja Indonesia seluas 

luasnya melalui perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, 

perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM), Peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis 

nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
31
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UU No. 11/2020 dirumuskan sebagai suatu undang-undang komprehensif 

yang mengatur ketentuan baru dan/atau merubah ketentuan dalam undang-undang 

sektoral yang telah ada, mengingat pengaturan untuk penyerapan tenaga kerja 

masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral. Pengaturan tersebut termuat 

dalam ruang lingkup UU No. 11/2020 yang meliputi materi substansi berikut: 

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 

2. Ketenagakerjaan; 

3. Kemudahan, perlindunggan, serta pemberdayaan koperasi, dan UMKM; 

4. Kemudahan berusaha; 

5. Dukungan riset dan inovasi; 

6. Pengadaan tanah; 

7. Kawasan ekonomi; 

8. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 

9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 

10. Pengenaan sanksi.  

Khusus pembahasan mengenai kemudahan perlindungan, serta 

pemberdayaan koperasi dan UMKM diatur secara komprehensif dalam Bab V UU 

No. 11/2020. Pengaturan materi pokok tersebut dibagi menjadi 10 bagian sebagai 

berikut. 

1. Umum; 

2. Koperasi; 

3. Kriteria UMKM; 

4. Basis Data Tunggal; 

5. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil (UMK); 

6. Kemitraan; 

7. Kemudahan Perizinan Berusaha; 
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8. Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal; 

9. Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan 

Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan 

Inkubasi; dan 

10. Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik. 

Untuk mengatur materi-materi substansi berkaitan dengan UMKM di atas, 

UU No. 11/2020 mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru 

beberapa ketentuan yang diatur dalam 3 (tiga) undang-undang, yaitu: 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “UU 

Koperasi”. 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah “UU UMKM”; dan 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan “UU Jalan” 

C. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah  

1. Usaha mikro (kecil)  

  Pemberdayaan  usaha  mikro  merupakan  hal  bijak  yang  dapat  dilakukan  

dewasa  ini mengingat  potensi  yang  bisa  dihasilkan  oleh  usaha  mikro  sangat  

berperan  besar  dalam pendapatan nasional. Sebab, dengan berdirinya sebuah 

usaha akan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran 

yang ada karena dibentuknya sebuah usaha tersebut.
32

 

 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 
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Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini.  

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta 

Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta 

Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta 

Rupiah) pertahunya. 

2. Usaha menegah   

 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang- Undang ini.  

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta 

Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar 

Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta 

Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh 

Milyar Rupiah) pertahunya atau di hitung dari pendapatan selama 1 tahun.
33
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(fieldresearch), yaitu penelitian yang menggunakan suatu kegiatan  lapangan 

sebagai objek penelitiannya dengan terjun langsung ke lokasi seperti lingkungan 

masyarakat atau ketempat yang diinginkan untuk mencari sumber datanya. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Makassar di karenakan ada 

beberapa toko yang belum memiliki sertifikat halal. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Empiris adalah merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

melihat gejala sosial dalam masyarakat maupun lembaga. Dalam hal ini penulis 

mengamati praktik apa saja hambatan yang dihadapi oleh MUI dalam 

mengeluarkan labelisasi halal. 

2. Pendekatan Yuridis yang dilakukan dengan cara dan mengadakan penelusuran 

terhadap permasalahan yang ingin diteliti. 

3. Pendekatan Syariat Pendekatan dengan cara menelaah dan mengkaji Al-Qur‟an 

dan Hadist sebagai sumber dari hukum Islam agar dapat memahami dengan 

baik restaurant. 

C. Sumber Data 

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis 

mengklasifikasi menjadi dua sumber: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pengamat 

pengamat agama dan pengawai yang terdaftar dalam lembaga MUI atau sumber 

36 
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data.
1
 Dalam sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara narasumber yaitu 

pihak yang mengeluarkan atau mengamati perusahaan perusahaan yang memiliki 

izin label halal yang telah dimintai keterangan terkait penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data 

yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti data sekunder ini mencakup dokumen 

dokumen resmi, buku-buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu, al-Qur‟an dan Hadis, 

dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian.
2
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode tanya jawab 

dengan mengajukan pertanyaan yang disusun peneliti secara terstruktur untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan dan dilakukan dengan bertatap 

muka antara dua orang atau lebih yang dianggap bisa memberikan informasi 

kepada peneliti. Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak yang berperan 

sebagai pengawas dalam hal pemberian izin dalam pemberian label halal. Dalam 

penelitian ini yang akan menjadi responden untuk wawancara adalah : 

a. Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal 

b. Pelaku usaha UMKM di kota Makassar 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan objek 

penelitian, biasanya dokumentasi terdiri atas barang-barang tertulis, foto, dan lain-

lain. Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan tanda bukti wawancara dengan 

narasumber. 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun alat penelitian yang dipersiapkan untuk mendukung penelitian ini 

adalah: 

1. Buku Memo, yaitu alat yang dipakai peneliti untuk mencatat hal-hal penting 

dari narasumber ketika wawancara agar memudahkan peneliti dalam 

pengumpulan data. 

2. Alat Tulis, yaitu alat seperti pulpen, spidol ataupun pensil yang digunakan 

peneliti mencatat dibuku memo terkait informasi yang diberikan narasumber. 

3. Handphone, yaitu alat yang digunakan untuk memudahkan peneliti 

mengumpulkan informasi atau data lebih rinci, karena peneliti bisa 

menggunakannya untuk merekam suara ketika wawancara sedang 

berlangsung. 

4. Kamera yaitu alat yang dipakai untuk memotret kegiatan yang terjadi pada 

saat peneliti terjun langsung kelapangan dan mengabadikan proses 

wawancara. 
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F. Tekhnik dan Pengelolaan Data 

1. Tekhnik Pengolaan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Editing adalah meneliti data data yang telah diperoleh, terutama dari 

kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

relevansinya dengan data yang lain. Tujuannya yaitu untuk mengkoreksi 

kesalahan kesalahan yang terdapat padadata yang diperoleh, sehingga kesalahan-

kesalahan tersebut dapat diperbaiki denganbenar. 

b. Sistemating adalah melakukan pengecekan terhadap data atau informasi yang 

diperoleh secara terstruktur, terarah, dan sistematis sesuai dengan kerangka 

yang diperlukan.3 

2. Teknik  Analisis ialah upaya yang dilakukan untuk memilah-milah data 

sehingga menjadi data yang lebih mudah dipahami, serta dapat memberikan 

solusi terhadap masalah penelitian. Adapun model analisis yang akan 

digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan 

langkah-langkah seperti, mengumpulkan data,informasi, dan mengidentifikasi 

masalah. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM SERTIFIKASI 

HALAL PELAKU USAHA MIKRO DAN MENEGAH DI KOTA 

MAKASSAR 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kota Makassar 

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian 

selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat 119°, 18‟, 27‟, 97” Bujur Timur dan 

5‟. 8‟, 6‟, 19” Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 175,77 km2 yang 

meliputi 14 kecamatan. Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas- 

batas wilayah yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah 

utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat 

Makassar.  

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 

153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan Luas wilayah kecamatan :Tamalanrea 

dengan luas wilayah: 31,84 km², Biringkanaya dengan luas wilayah 48,22 km²,  

Manggala dengan luas wilayah 24,14 km²,Panakkukang dengan luas wilayah 17.05 

km², Tallo dengan luas wilayah 5,83 km², Ujung Tanah dengan luas wilayah 5,94 

km²,Bontoala dengan luas wilayah 2,10 km², Wajo dengan luas wilayah 1,99 km², 

Ujung Pandang dengan luas wilayah 2, 63 km², Makassar dengan luas wilayah  

2,52 km², Rappocini dengan luas wilayah 9,23 km², Tamalate dengan luas wilayah 

20,21 km², dengan luas wilayah Mamajang dengan luas wilayah 2,25 km², Mariso 

dengan luas wilayah 1,82 km².
1
 

 

 

                                                 

 
1
 Nurhajar Anugraha, Randy Angriawan, dan Mashud Mashud, “Sistem Informasi 

Geografis Layanan Publik Lingkup Kota Makassar Berbasis Web,” Journal of Computer and 

Information Technology Vol.4, No. 1 (2020), h. 35–40. 
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2. Kondisi fisik Dasar wilayah 

a. Kondisi topografi 

Berdasarkan catatan situs Provinsi Sulsel, kondisi geografisnya berada di 

ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Suhu udara yang 

ada di sana berkisar 20 derajat celcius sampai 32 derajat celcius. Sementara itu, 

terdapat bentang alam berupa aliran sungai. Nama sungai itu sudah disebutkan 

dalam penjelasan sejarah sebelumnya, yaitu Sungai Tallo yang ada di utara dan 

Sungai Jeneberang yang lokasinya di selatan. Selain terdapat dataran rendah dan 

pesisir berketinggian 0-25 mdpl, ada juga topografi berbentuk bukit di daerah 

Antang, Kecamatan Panakkukang. 

b. Kondisi Klimatalogi  

Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan pantai, 

membentang sepanjang koridor Barat dan Utara, lazim dikenal sebagai kota dengan 

ciri “Waterfront City”, di dalamnya mengalir beberapa sungai yang kesemuanya 

bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang). 

Sungai Jeneberang misalnya, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa 

dan bermuara ke bagian selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas 

sedang (debit air 1-2 m/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Sungai Pampang yang 

bermuara di bagian utara Kota Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah 

berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m/detik di musim kemarau. Sebagai kota 

yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yang 

membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga ke arah timur sejauh 

kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara merupakan koridor 

utama kota yang termasuk dalam jalur-jalur pengembangan, pertokoan, 

perkantoran, pendidikan, dan pusat kegiatan industri di Kota Makassar. Dari dua 

sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum kondisinya belum banyak 

dimanfaatkan, seperti menjadikannya sebagai jalur alternatif baru bagi transportasi 

kota.  Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, Kota Makassar termasuk 
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daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Dua tahun terakhir suhu udara rata-rata 

Kota Makassar berkisar antara 27,0oC sampai dengan 29,0oC. Pada tahun 2017 

curah hujan terbesar terjadi pada Bulan Desember, Januari, November, Maret, dan 

Februari dengan rata-rata curah hujan 311 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 

berkisar 17 hari. 

3. Lego-lego 

Lego-Lego berada dalam kawasan Center Point of Indonesia atau CPI. 

Pemprov Sulawesi Selatan memiliki lahan 50 hektare dari 150 hektare luas lahan di 

kawasan ini. Lego-lego dalam bahasa Bugis maupun Makassar berarti beranda atau 

ruangan beratap dan terbuka, berada di bagian depan atau samping bangunan 

utama. 

Lego-Lego CPI Makassar diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan pada 

tanggal 15 Agustus 2020. Kawasan kuliner lego-lego menampung 47 booth dari 

berbagai macam UMKM. Lego-lego menjadi pusat pengembangan UMKM. 

Pengembangan lego-lego sejalan dengan posisi Makassar sebagai pintu gerbang 

utama kawasan timur Indonesia dengan pertumbuhan UMKM dan industri 

makanan dan minuman yang siginifikan.
2
 

Kota Makassar berpotensi besar dalam wisata kuliner (culinary tourism) 

karena memiliki kekayaan etnis dan budaya yang heterogen serta salah satu 

destinasi utama wisata MICE, bahari dan budaya. Lego-lego diarahkan pada 

tertatanya pengembangan terpadu UMKM di lego-Lego dari hulu ke hilir dengan 

fasilitas edukasi yang memberikan pengetahuan mengenai ragam kuliner khas 

Makassar, mulai dari tempat dan cara membuat hingga mengolah serta peningkatan 

kapasitas SDM pengelola. 

Wisata kuliner lego-lego akan dijadikan zona KHAS (Kuliner Halal Aman 

dan Sehat ) didukung oleh KNEKS ( Komite Nasional Ekonomi dan keuangan 

Syariah ) dan Direktorat Bisnis dan kewirausahaan Syariah (BiWis). Zona KHAS 

lego-lego ini bertujuan tersedianya zona kuliner yang halal,sehat,bersih,aman dan 

nyaman.Tersedianya zona kuliner dengan insfratruktur yang memenuhi ketentuan 

                                                 
 

2
 Bahrul Ulum Ilham, “Lego-Lego, Ikon Kuliner Baru Kota Makassar,” BisnisKUMKM 

https://bisniskumkm.com/lego-lego-ikon-kuliner-baru-kota-makassar/ diakses 10 agustus 2023. 
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jaminan produk halal dan higiene sanitasi pangan sehingga aman dan sehat untuk 

dikonsumsi. Dan terselenggaranya pengelolaan zona kuliner halal,aman dan sehat 

yang memenuhi ketentuan jaminan produk halal yang berkesinambungan. 

4. Pasar Cidu 

Pasar cidu terletak di jl tinumbu kelurahan laying, kecematan bontoala kota 

Makassar pasar cidu ini memiliki 2 waktu yang di mana pada siang hari di isi 

dengan penjual ikan, baju bekas dan sayur-sayurn seperti pasar pada umumnya dan 

di malam hari pasar ini berubah menjadi pasar kuliner yang beranekaragam hinggah 

dapat membuat pasar cidu padat pengunjung dan menjadi tempat viral dan menjadi 

salah satu tempat kuliner yang. Rekomdet, 

 

B. Implementasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Undang-Undang 

Cipta Kerja 

1. Sertifikasi Pasca UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal  

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk 

memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal 

bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi 

juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan 

memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang 

Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor 

maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.3 

Sidang fatwa halal LPH dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga 

keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya 

adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). 

LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses 

penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, 

dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH).  

                                                 

 
3
 Diana Susanti, Kebijakan hukum produk halal di Indonesia (Jakarta timur: Sinar Grafika, 

2021), h. 11-13. 
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BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya : 

a) mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH,  

b) keberadaan penyedia halal di perusahaan,  

c) pemasangan logo halal dan tidak halal,  

d) masa berlaku sertifikat halal,  

e) pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal,  

f) pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan 

kegiatan lain tentang jaminan produk halal.  

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan 

informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi 

produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal 

dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 23 UU JPH). 

Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan 

non-halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus 

mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH) .4 

Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau 

peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU 

JPH). Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan 

maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat 

dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. 

Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman 

logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk 

melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, 

seperti keluarga maupun tempat kerja. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH 

bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Berdasarkan Undang-undang 

tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya yaitu (1) Merumuskan dan 

menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

                                                 

 
4
 hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan 

Implementasi,” Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember (2019), h.  

68. 
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JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk 

(4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan 

sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap 

LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan pengawasan terhadap 

JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama 

dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU 

JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang diberlakukan di seluruh indonesia. 

Selain itu juga berwenang dalam penerbitan maupun pencabutan logo halal.5 

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal. 

Pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia 

berkenaan dengan pemeluk agama dalam rangka perlindungan konsumen telah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam 

uraian ini disampaikan mengenai.
6
 

1. Pengertian produk halal   

2. Jenis Produk yang Bersertikat Halal  

a. Barang Gunaan Bersertifikat Halal  

b. Barang Gunaan yang Dipakai  

c. Barang Gunaan yang Digunakan  

d. Barang Gunaan yang Dimanfaatkan  

3. Penyelenggara Jaminan Produk Halal  

4. Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  

5. Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  

                                                 

 
5
Oktaviana Hardayanti Adismana, Syukri Akub, dan Oky Deviany Burhamzah, 

“Kriminalisasi terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak 

Halal pada Produk,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7, No. 1 

(2022), h. 110–118. 

 
6
 Meta Suriyani, “Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal 

Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 

14, No. 1 (2019), h. 25–44. 
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6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Sehubungan dengan pembebanan biaya, dengan diterbitkannya Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa, pada saat ini tidak 

menjadi masalah karena Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja “ Pasal 44 ayat  2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal 

yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”. Dengan 

diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya tidak ada 

kendala lagi.
7
 

Berkaitan dengan kedua hal diatas, bagaimana tujuan dari pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja dapat tercapai dan penerapan sertifikasi halal pada produk makanan olahan 

pada pelaku usaha mikro dan kecil dapat bertambah banyak cakupannya dan 

berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk melaksanakan 

ketentuan perundangan-undangan sesuai tugas dan fungsinya.  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan 

pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk 

olahannya. Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu 

harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan 

halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pembiayaan 

sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal pelaku 

usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga. 

                                                 

 
7
Padia Putri dan Syafruddin Syam, “Perlindungan penggunaan aplikasi makanan dan 

minuman online dalam information legality jaminan kehalalan produk berdasarkan UU no. 11 tahun 

2020 perspektif fiqih siyasah,” Jurnal EDUCATIO Vol. 9, No. 1 (2023), h. 354–355. 
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Berkaitan dengan kedua hal diatas, bagaimana tujuan dari pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja dapat tercapai dan penerapan sertifikasi halal pada produk makanan olahan 

pada pelaku usaha mikro dan kecil dapat bertambah banyak cakupannya dan 

berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk melaksanakan 

ketentuan perundangan-undangan sesuai tugas dan fungsinya. 

3. PP No. 39 2021 Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal 

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP 39/2021), 

menunjuk  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk 

menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Adapun salah satu 

kewenangannya adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk.  

Menurut PP 39/2021, BPJPH berwenang untuk mengeluarkan sertifikat 

halal produk yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk 

kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang 

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. PP 39/2021 mengatur 

bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 

wajib bersertifikat halal. Namun, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan 

dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib diberikan keterangan tidak 

halal. Hal ini diatur dalam Pasal 2 PP tersebut. Selanjutnya, bagi pelaku usaha yang 

ingin mendapatkan sertifikat halal pada produknya, dapat mengajukan permohonan 

sertifikat halal kepada BPJPH.
8
 

Aturan mengenai kewenangan BPJPH dalam menerbitkan dan mencabut 

sertifikat halal produk menandai pengalihan wewenang dari MUI ke BPJPH. 

Namun, peran MUI serta Kementerian Agama dalam sertifikasi halal tidak hilang 

sepenuhnya, sesuai dengan aturan yang ada pada PP 39/2021. 

                                                 
 

8
 Klik Legal, “PP 39/2021 Terbit, BPJPH Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” 

klik legal.com https://kliklegal.com/pp-39-2021-terbit-bpjph-sebagai-penyelenggara-jaminan-

produk-halal/. 
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4. Perpu  2 Tahun 2022 tentang cipta kerja 

Perppu Cipta Kerja No 2 tahun 2022 membawa beberapa perubahan 

mendasar terkait jaminan produk halal. Ini dapat mendorong percepatan 

pembangunan ekosistem halal di Indonesia,” ungkap Kepala BPJPH Muhammad 

Aqil Irham, Minggu (29/1/2023). 

Salah satu contohnya adalah percepatan waktu pengajuan proses sertifikasi 

halal dengan pemilik pemilik usaha ( self claim ). “Deklarasikan sendiri ini kan ada 

masa pendampingan proses produk halal. Jika sebelumnya pendampingan belum 

diatur perpanjangan berapa hari, maka sekarang proses pendampingan harus 

diselesaikan dalam 10 hari,” ujar Aqil. “Demikian juga dari pemberian ketetapan 

halal. Jika sebelumnya ini dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, maka dengan Perppu 

ini disampaikan untuk proses self deklarasi , penetapan halal dilakukan oleh Komite 

Fatwa Halal yang akan dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri,” 

imbuhnya Aqil menjelaskan, berbagai penyempurnaan ini, dimuat dalam Pasal 48 

Perppu Cipta Kerja. “Ada 32 angka perubahan guna penyempurnaan UU No 33 

tahun 2014 yang dimuat dalam Pasal 48 Perppu Cipta Kerja,” ungkapnya.
9
 

Ada beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal, sebagai berikut: 

1. Penetapan kehalalan produk. 

Penetapan kehalalan produk disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama 

(MPU) Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal 

batas waktu penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI 

Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh terlampaui, penetapan kehalalan produk 

dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa 

Halal. Penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan 

paling lama 2 (dua) hari kerja. 

 

 

                                                 
 

9
 irianto Susilo, “Perppu Cipta Kerja Berdampak Pada Proses Sertifikasi Halal,” tim tv one, 

last modified: https://www.tvonenews.com/komen/ekonomi/97284-perppu-cipta-kerja-berdampak-

pada-proses-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag . 
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2. Sertifikasi halal dengan pernyataan halal. 

Dalam permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan 

kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite 

Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan 

Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja 

sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. Berdasarkan penetapan kehalalan 

Produk, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. 

3. Penerapan Komite Fatwa Produk Halal. 

 Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang 

terdiri dari Ulama dan Akademisi dan dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak 

Undang-Undang ini diundangkan. 

4. Masa Berlaku Sertifikat Halal. 

 Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku 

sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk 

Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk 

Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal. 

5. Pendampingan proses produksi halal. 

Pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal diselesaikan paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku 

usaha mikro dan kecil. 

6. Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis elektronik. 

Undang-undang mewajibkan layanan penyelenggaraan jaminan produk 

halal menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan proses layanan 

sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI 

Kabupaten/Kota, MPU Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, dan Pendamping PPH. 

5. Undang-Undang  No. 6 Tahun 2023 Penetapan Perpu 2 Tahun 22 Menjadi 

Undang-Undang  

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel 

maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh 

karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi 

hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya 

merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan 

memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran, dan 

menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian 

nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat 

pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja 

yang berkualitas karena. Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program 

jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan 

daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian 

melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima 

oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Terhadap hal tersebut, 

Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan 

memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan 

peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk 

dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan 

ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut 

dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya 

pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga 

(yang dikenal dengan fenomena stagflasi).
10 

 

Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, 

Produk Biologi, dan Alat Kesehatan ditetapkan Presiden Joko Widodo. 

                                                 

 
10

 Tri Widayati et al, Perekonomian Indonesia : Perkembangan & Transformasi 

Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 1-13. 
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Diundangkan Mensesneg Pratikno di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2023. 

Pertimbangan Perpres 6 tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, 

dan Alat Kesehatan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi 

masyarakat atas kehalalan obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.
11

 

Yang terjadi di dunia saat ini, permasalahan supply chains atau mata rantai 

pasokan yang dalam berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-

barang pokok, seperti makanan dan energi. Keterbatasan pasokan yang jauh lebih 

parah dari pada turunnya permintaan berdampak pada kenaikan inflasi yang tidak 

pernah terjadi selama 40 tahun terakhir di beberapa negara maju, seperti Amerika 

Serikat dan Inggris. Ekonomi pasar yang disurvei Bloomberg pada pertengahan 

Tahun 2022 mengantisipasi laju inflasi dunia di atas 6% di Tahun 2022, jauh lebih 

tinggi dari pada angka di sekitar 2% berdasarkan survei Bloomberg di akhir Tahun 

2021.  Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah 

terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula diproyeksikan IMF akan 

pada kisaran 6% pada Tahun 2022 sebagaimana disampaikan WEO pada bulan 

Oktober Tahun 202l telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan 

laporan IMF sebagaimana disampaikan WEO pada bulan Oktober Tahun 2022 

Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi 

Indonesia hanya pada kisaran 5,l% - 5,3% untuk Tahun 2022, dan turun pada level 

4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat, di 

mana laju inflasi pada akhir Kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6% 

year-on-year, dibandingkan dengan level di kisaran 3% di Kuartal I Tahun 2022. 

Tingkat ketidakpastian (uncertainties) yang tinggi pada perekonomian dunia, 

terutama didorong oleh kondisi geopolitik, mendorong risiko pada prospek 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi. 

                                                 

 
11

 Diana Susanti, Kebijakan hukum produk halal di Indonesia (Jakarta Timur 2021), h. 11-

13. 
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Respons standar bauran kebijakan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal, 

yang terus diperkuat semenjak awal pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) akan semakin dibutuhkan. Di era stagflasi, koordinasi kebijakan menjadi jauh 

lebih kompleks, di mana Pemerintah harus menavigasi antara mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi.  Di tengah kondisi global yang 

bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan 

fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus 

menjadi prioritas utama. Stabilitas kekuatan permintaan domestik, terutama 

konsumsi privat dan investasi di tengah meningkatnya tekanan harga dan 

terpuruknya pertumbuhan global, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia 

untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Di sini 

pelaksanaan reformasi struktural yang komprehensif yang dimuat dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi sangat penting 

dan urgen.  Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta 

Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal 

tersebut perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-

luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik 

Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait 

dengan:  peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; peningkatan 

pelindungan dan kesejahteraan pekerja; kemudahan, pemberdayaan, dan 

pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan peningkatan 

investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.  Penciptaan 

lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan 

ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan 

mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan 

berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.  Untuk 

mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta 

pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja yang telah menggunakan metode omnibus (omnibus law). Namun 
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Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah 

Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

telah menetapkan putusan dengan amar, antara lain:   

pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 

tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan 

diucapkan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap 

berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang 

ditetapkan; dan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah dilakukan:  menetapkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah 

mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan 

telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tersebut maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang 

pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 

meningkatkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) yang 

mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be 

heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak 

untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to 

be explained).  

Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan 

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Satgas 

Undang-Undang Cipta Kerja) yang memiliki tungsi untuk melaksanakan proses 

sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Satgas 

Undang-Undang Cipta Kerja bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai 

wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran 
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masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau 

ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, 

paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial. 

Selain sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9I/PUU-

XVIII/2020 tersebut, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang 

Cipta Kerja juga melakukan perbaikan rumusan ketentuan umum Undang-Undang 

sektor yang diundangkan sebelum beriakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum (batasan pengertian atau 

definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal yang bersifat umum) tersebut maka 

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang sektor yang tidak diubah dalam 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja harus dibaca 

dan dimaknai sama dengan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang tentang Cipta Kerja.  Sebagai tindak lanjut berikutnya, perlu 

menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja 

untuk melakukan perbaikan dan penggantian atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi:  peningkatan ekosistem investasi 

dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, pelindungan, serta 

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; kemudahan 

berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; 

investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan 

administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.
12

 

                                                 
 

12
 Diana Susanti Kebijakan hukum produk halal di Indonesia (Jakarta Timur 2021), h. 11-

13. 
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 Dasar hukum Perpres 6 tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk 

Biologi, dan Alat Kesehatan adalah: 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.  

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2023 tentang jaminan Produk halal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

3. Perturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan biang 

jaminan produk halal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651); 

Gambar di atas di ambil dari Apt achmad juweni maneger Administrai MUI 

Sulawesi Selatan.  

Proses Sertifikasi Halal Reguler 

https://www.jogloabang.com/pustaka/perppu-2-2022-cipta-kerja
https://www.jogloabang.com/pustaka/perppu-2-2022-cipta-kerja


56 
 

 
 

 Dalam proses pendaftaran sertifikasi halal yang tertera diatas adalah 

gambaran singkat yang di berikan oleh narasumber saya yaitu Achmad Juweni 

selaku meneger administrasi MUI Sulawesi Selatan ia pun menjelaskan proses 

pendaftara lebih detail di awali dengan 1) Sebelum melakukan pendaftar, pastikan 

pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB Berbasis Risiko (jika belum, silakan 

daftar atau migrasi NIB melalui https://oss.go.id), 2). Pelaku usaha melakukan 

pendaftaran/registrasi di BPJPH. Melalui laman ptsp.halal.go.id, 3). BPJPH 

memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan. 4). LPH 

menghitung, menetaokan dan mengisikan biaya pemeriksaan di sihalal. 5) Pelaku 

usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar (format.pdf) di sihalal. 

6). setelah LPH melakukan pemeriksaan tim pemeriksa LPH mengirim laporan di 

sihalal. 7). Komisi  Fatwa MUI melakukan sidang fatwa dan mengunggah 

ketetapan Halal di sihalal. 8). Setelah mui menerima semua data di tempat pelaku 

usaha MUI pun melakukan sidang dan menetapkan fatwahnya apakah pelaku usaha 

lolos atau tidak. 9). Jika pelaku usaha dinyatakan lolos maka penetapan tersebut di 

kembalikan lagi ke BPJPH untuk di terbitkan sertifikasi halalnya. 10). Jika pelaku 

usah dinyatakan tidak lolo maka Kembali memperbaiki kekurangan atau kelemahan 

di usahanya setelah melakukan perbaikan pelaku usaha Kembali mengajukan 

usahanya ke LPH hingga dinyatakan lolos. 11). BPJPH menerbitkan sertifikat 

Halal. 12). Pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal di SIHALAL jika statusnya 

terbit sah 
13

 

 Dokumen persyaratan sertifikasi halal Reguler Surat permohonan di unggah 

di sihalal setelah mengirim surat permohonan lanjut ke formulir pendaftaran dan 

aspek legal : NIB Adapun dokumen penyedia  halal 1). Sk penetapan 2). Salinan 

KTP 3). Daftar Riwayat hidup. Penyedia Halal beragama Islam yang memiliki 

usaha menengah besar, dan luar negri harus memiliki sertifikat pelatihan dan 

sertfikat kompetensi penyedia halal. Lalu cantumkan daftar nama produk dan bahan 

                                                 
 

13
 Apt achmad juweni (38 tahun) Manager Administrasi MUI Sulawesi Selatan, 

wawancara, Makassar, 15 Juli 2023. 

 

https://oss.go.id/
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yang di gunakan lalu, manual SPJH di unggah di sihalal dan izin edar atau SLHS 

(jika ada). 

Proses Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang sering di adakan pemerintah 

untuk pelaku umkm di makassar yaitu dengan cara 1). Membuat akun melalui 

ptsp.halal.go.id. 2). Mempersiapkan data permohonan sertifikasi dan memilih 

pendamping PPH. 3). Melengkapi data permohonan Bersama pendamping PPH. 4). 

Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui 

SIHALAL. 5). Pendamping PPH melakukan vrefikasi dan vaidasi atas pernyataan 

pelaku usaha  selama 10 hari. 6). BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara 

system terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal. 7). Menerbitkan 

STTD ( surat tanda terima dokumen). 8). Komite fatwa produk halal menerima 

laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara 

system oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan 

produk selama 1 hari. 9). Bpjph menerima ketetapan kehalalan produk. 10). Bpjph 

menerbikan sertifikasi halal. 11). Pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal dan 

logo halal nasional 

Syarat mendaftar sertifikasi halal gratis (SEHATI) menurut Muhammad 

Nur, kepala BPJPH Kementrian Agama Pro. Sulawesi Selatan pertama tama produk 

tidak beresiko atau mengunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalanya  proese 

produksisi sudah di pastikan kehalalnya dan sederhana dan memiliki nomor induk 

berusaha pelaku usaha juga memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 

5000.000.000.00 yang di buktikan dengan pernyataan mandiri , memiliki lokasi, 

alat proses produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat yang tidak 

halal, memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PRIT/MD/UMOT/UKOT) 

sertifikat laik Higiene sanistasi (SLHS)  untuk produk makanan/minuman dengan 

daya simpan 7 hari atau izin industry lainya, produk yang di hasilkan harus berupa 

barang dan tidak menggunakan bahan berbahaya alu bahan yang digunakan sudah 

dipastikan kehalalanya di buktikan dengan adanya sertifikasi halal dan telah 

diverivikasi kehalalnya oleh pendamping proses produk halal jika jenis 

produk/kelompok produk  yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan 
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hasil sembeli kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong 

ungas yang sudah bersertifikat halal lalu mengunakan peralatan produksi dengan 

teknologi sederhana atau di lakukan dengan cara manual atau semi otomatis dan 

proses pengawetan yang diguanakan oleh pelaku usaha hanya 1 jenis saja dan yang 

terakhir bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan 

mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui Sihalal.
14

  

C. Implementasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di makassar pasca 

Undang–Undang cipta kerja di kota Makassar 

1. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di 

Makassar 

Kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha merupakan perintah dari Undang-

Undang sehingga setiap produk pelaku usaha yang beredar di masyarakat harus 

mencanumkan logo halal atau memberikan tanda tidak halal bagi produk yang 

mengandung zat haram atau proses yang tidak halal. Perangkat aturan yang ada 

dirasa cukup komprehensif  sehingga tersedianya instrument hukum dan perangkat 

dalam jaminan produk halal dapat mengimplementasi tersertfiikasi halalnya 

produk-produk yang beredar di masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis  pada Pelaku 

Usaha UMKM di Pasar Cidu dan Lego-Lego di Kota Makassar maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan  yaitu: 

a. Bahwa berdasarkan 10 sampel yang didapatkan dari lego-lego food court dan 

pasar cidu bahwa 100 % responden pada pelaku usaha UMKM menyatakan 

mengetahui tentang Sertiikasi halal tapi tidak semuanya mengetahui mengenai 

bagaimana proses sertifikasi halal sebuah produk; 

b. Bahwa berdasarkan 50 % responden pada pelaku usaha UMKM menyatakan 

pernah mengajukan permohonan sertifikasi halal. 

                                                 
14

 Muhammad Nur, (40 tahun) kepala BPJPH Kementrian Agama Pro. Sulawesi Selatan 

wawancara 8 juli 2023. 
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c. Bahwa berdasarkan 60 % responden pada pelaku usaha UMKM menyatakan 

produk yang dijual sementara sedang diajukan proses sertifikasi halal hal ini 

dikarenakan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang tidak tahu atau kurang 

mengetahui tentang proses sertifikasi halal; 

d. Bahwa 100% responden pada pelaku usaha UMKM menyatakan pentingnya 

sertifikasi halal karena akan berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap 

produk yang dijual. 

 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pelaku usaha UMKM di kota 

Makassar mengetahui tentang sertifikasi halal untuk produk dan jasa akan tetapi 

kendala ada pada pengetahuan pelaku usaha terhadap bagaimana mekanisme dalam 

permohonan sertfikasi halal. Dari hasil observasi yang dilakukan di 2 food cour 

yang ada di Makassar ditemukan  beberapa pelaku usaha yang telah mengajukan 

permohohonan sertifikasi halal. 

 

2. Upaya Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro di 

Makassar 

 Perintah Undang-Undang telah menegaskan tentang kewajiban sertifikasi 

halal sebagaimana uraian yang telah disebutkan pad sub bab sebelumnya. Menurut 

nara sumber yaitu bapak Apt achmad juweni Manager Administrasi MUI Sulawesi 

Selatan : Penyelenggaraan produk halal juga tidak dapat dipisahkan dari peran 

pemerintah untuk penyelenggaraan jaminan produk halal. Produk halal  yang telah 

beredar dan diperdaganggkan di Indonesia sudah wajib bersertifikat halal, bagi 

pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal wajib mencantumkan logo pada 

kemasanya, kecuali ada beberapa produk yang di perbolehkan tidak 

mencantumkannya. Kewajiban pelaku usaha dalam seritfikasi halal dalam 

memperdaganggkan produknya wajib mempunyai sertifikasi halal dan 

mencantumkan pada kemasan. Dalam mengajukan sertifikasi halal Biaya 

pendaftaran terbagi menjadi dua yaitu regular yang dimana biaya usaha umkm 

mikro sebesar Rp. 650.000.00, sedangkan untuk usaha umkm menengah Rp. 5. 000. 

000. 00 adapun untuk usaha umkm besar 12. 000. 000. 00. Proses waktu yang di 

butuhkan kurang lebih 25 hari kadang bisah lebih cepat hanya 7 hari kerja dan bisa 



60 
 

 
 

lebih dari 25 hari kerja .Proses perpanjangan sekarang sudah tidak terbatas kecuali 

adanya penambahan menu perpindahan otlet penambahan cabang dan alat dan 

bahan baru, 
15

 

Upaya BPJPH dalam mengusahakan penerapan sertifikat halal dengan 

memberikan peluang bagi umkm pada tahun 2023  karna pemerintah telah 

menyediakan satu juta kauta untuk para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan 

usahanya untuk memiliki sertifikat halal. Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan 

seritikasi halal akan di berikan surat pemberitahuan bahwa batas kepemilikan 

sertifikasi halal terahir tanggal 17 okteber 2024 jika dalam jangka waktu itu pemilik 

perusahaan tidak melakukan sertifikasi halal akan di berikan surat damai jika 

pelaku usaha tidak melakukannya maka akan di tarik semua produk yang tersebar 

di Indonesia jika dia tidak melakukan sertifikasi halal. Adapun pelaku usaha yang 

berani memalsukan logo halal Ketika ketahuan bahwa pelaku usaha memalsukan 

sertifikasi halalnya dan logo akan di tindak lanjuti oleh pihak berwajib POLDA 

SULSEL bagian kriminal khusus yang dimana konsekuensi bagi pelaku yang berani 

di kenakan sanksi pidana selama 2 tahun dan denda sebanyak 2 Milyar . 

D. Kewajiban Produk Halal Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Perspektif 

Islam 

 Makanan  halal  yang  boleh  dimakan  umat  Islam  adalah  yang  

memenuhi  dua  syarat, yaitu  halal,  yang  artinya  diperbolehkan  untuk  dimakan  

dan  tidak  dilarang  oleh  hukum syara‟,  dan  baik/Thayyib  yang   artinya   

makanan   itu   bergizi   dan   bermanfaat   untuk kesehatan.   Thoyyib   adalah   

baik   dan   aman   untuk   dikonsumsi   (aspek   keamanan pangan/food  safety),  

bersih  (aspek  good  manufacturing  practices),  menyehatkan  dan bermutu   

(aspek   mutu).   Thoyyib   merupakan   aspek   fisik,   kimia   dan   biologi   dari 

benda/bahan  yang  dikonsumi  serta  aspek  fasilitas  dan  lingkungan  untuk  

memproduksi benda/bahan  yang  diproduksi.Kehalalan  sudah  menjadi  doktrin  

umum  bagi  umat  Islam dalam   memilih  makanan. Kategori  makanan  halal  

menurut al-Qur‟an ditentukan   dari bahan  bakunya,  proses  pembuatannya,  dzat  
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 Apt achmad juweni (38 tahun) Manager Administrasi MUI Sulawesi Selatan, 
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atau  sumber,  dan  cara  mendapatkannya. Sebagai  contoh,  makanan  yang  bahan  

baku  tambahanya  dari  sumber  yang  tidak  halal (ayam/sapi yang disembelih 

tidak dengan menyebut nama Allah Swt.), maka kategorinya makanan tidak 

halal.Perkembangan  industry  makanan  halal  saat  ini  terus  berkembang  sesuai  

kebutuhan manusia. Makanan halal juga merupakan jaminan mutu maka tidak 

heran kalau makanan .banyak muncul makanan “halal” dan “instan” yang   terus   

berkembang  seiring   dengan   kebutuhan   manusia,   yang   secara   langsung 

maupun   tak   langsung   memberikan   dampak   dalam   tubuh   manusia,   penulis   

merasa tertarik  menelaah  lebih  dalam  terkait makna ayat halalan ṯayyiban.Fatwa  

ulama  dapat menjadikan  Islamshalihun  li  kullizaman  wa  makan  (sesuai  dengan  

perkembangan situasi dan kondisi zaman), dan  Alquran sebagai pedoman umat 

Islam. Sehingga perlu di ketahui  lebih  mendalam  apakah  makanan  yang  

dikonsumsi  telah  sesuai  dengan  makna “halal” dan juga “ṯayyiban” yang telah 

terpaparkan dalam Al-Qur‟an.
16

 

 Ayat-ayat yang berkenaan dengan makanan halal dan thayyibberdasarkan 

ayat al-Qur‟an ditemukan bahwa  perintah  makan  disebutkan  sebanyak  27 kali  

dalam  berbagai  konteks  dan  arti,  apabila  berbicara  tentang  makanan  yang  

dimakan (objek  perintah  tersebut),  selalu  menekankan  salah  satu  dari  dua  sifat  

halal  (boleh)  dan tayyib  (baik).  Bahkan  ditemukan  empat ayat  yang  

menggabungkan  kedua  sifat-sifat tersebut. Dengan adanya peristiwa itu, maka 

ayat tersebut turun yang berlaku untuk semua orang  baik  Islam  maupun  non  

muslim.  Haram  disini  ada  dua:  (1)  Haram  zatnya;  (2) Haram Arid (haram 

mendatang karena suatu sebab). Dari penafsiran ayat di atas, bahwa halal berarti 

zatnya (yang telah ditetapkan oleh Allah), sedangkan thayyiban berarti cara 

memperolehnya. Setelah  Allah  Swt.  menjelaskan  bahwasanya  tiada  sembahan  

yang  hak kecuali  Dia  dan  bahwasanya  Dia  sendiri  yang  menciptakan,  Dia  

pun  menjelaskan  bahwa Dia  Maha  Pemberi  rezeki  bagi  seluruh  makhluk-Nya.  

Dalam  hal  pemberian  nikmat,  Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan 

manusia untuk memakan segala yang ada di muka  bumi,  yaitu  makanan  yang  
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 Sri Mulyati, Achmad Abubakar, dan Hasyim Hadade, “Makanan Halal dan Tayyib dalam 

Perspektif Al-Quran,” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol, 1, No. 1 (2023): 23–33. 
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halal,  baik,  dan  bermanfaat  bagi  dirinya  serta  tidak membahayakan  bagi  tubuh  

dan  akal  pikirannya. larangan  mengharamkan  makanan  yang  halal,  

sebagaimana  firman  Allah  dalam  

QS Maidah/5:88 

لّٰلَا طايِّباا  وُ حا وا الَّذِيْ ٓ َواكُلُوْا مِمَّا رازاقاكُمُ اللّّٰ َاانْ تُمْ بِو َٓ وَّات َّقُوا اللّّٰ   مُؤْمِنُ وْنا  ٓ 

  

  Terjemahnya: dan  makanlah  makanan  yang  halal  lagi  baik  dari  

apa  yang  Allah  telah rezekikan  kepadamu,  dan  bertakwalah  kepada  

Allahyang  kamu  beriman kepada-Nya.
17

 

 Abu Ja'far dalam tafsir At-Thabari mengatakan Allah melarang orang-orang 

mukmin mengharamkan makanan yang baik, yang telah Allah halalkan kepada 

mereka. Penjelasan kepada hujjah beliau berdasarkan hadith berikut; Al-Qasim 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Husain menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang ayat 

"makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 

kepadamu", maksudnya, apa yang telah Allah halalkan kepada mereka dari 

makanan.  

 Menurut beliau lagi, firman Allah Swt “bertaqwalah kepada Allah yang 

kamu beriman dengan-Nya” bermaksud takutlah kamu wahai orang mukmin jika 

kamu melampaui batas- batas-Nya, sehingga kamu menghalalkan apa yang 

diharamkan atas kamu dan mengharamkan apa yang dihalalkan kepada kamu. 

berhati-hatilah kamu dalam hal tersebut, kerana jika kamu melanggarnya maka 

Allah akan murka dan kamu akan memperoleh balasan-Nya. 

QS al-Baqarah/2: 168 
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لّٰلَا طايِّباا َٓ يّٰ  ا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْْارْضِ حا يْطّٰنِ ٓ َااي ُّها تِ الشَّ َاِنَّو ٓ َوَّلْا ت اتَّبِعُوْا خُطُوّٰ  عادُو   لاكُمْ  ٓ 

  مُّبِيْن  

Terjemahnya:  

Wahai  manusia,  makanlah  sebagian  (makanan)  di  bumi  yang  halal  lagi 

baik   dan   janganlah   mengikuti   langkah-langkah   setan.   Sesungguhnya   ia 

bagimu merupakan musuh yang nyata.
18

 

Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, baik dari hewan, 

tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohonan yang diperoleh dengan cara yang halal 

dan memiliki kandungan yang baik, tidak jorok. Dan janganlah kalian mengikuti 

jalan setan yang menggoda kalian secara bertahap. Sesungguhnya setan itu adalah 

musuh yang nyata bagi kalian. Dan orang yang berakal sehat tidak boleh mengikuti 

musuhnya yang selalu berusaha keras untuk mencelakakan dan menyesatkannya.
19

 

 

QS al-Maidah/5 : 88 

لّٰلَا طايِّباا  وُ حا وا الَّذِيْ ٓ َواكُلُوْا مِمَّا رازاقاكُمُ اللّّٰ َاانْ تُمْ بِو َٓ وَّات َّقُوا اللّّٰ   مُؤْمِنُ وْنا  ٓ 

Terjemahnya: 

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

rezekikan  kepadamu,  dan  bertakwalah  kepada  Allahyang  kamu  beriman 

kepada-Nya.Berdasarkan  Q.S. Al-Maidah menurut  Hamka  berkaitan  

dengan  adanya  seorang sahabat  Nabi bernama  Utsman yang  melakukan  

zuhud  sehingga Ia  mengharamkan  atas dirinya  segala  macam  kenikmatan  

dunia  mulai  dari  perhiasan  dan  keindahan dunia.
20
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Ayat tersebut memerintahkan Makanlah dari rezeki yang Allah berikan 

kepada kalian dalam kondisi yang halal lagi baik, bukan dalam kondisi haram, 

seperti rezeki yang diambil secara paksa atau menjijikkan. Dan takutlah kalian 

kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-

larangan-Nya, karena kalian beriman kepada-Nya. Dan iman kalian kepada-Nya 

mengharuskan kalian takut kepada-Nya.
21
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis tentang “ 

Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dan 

Menengah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Cipta 

Kerja Di Kota Makassar” maka dari itu penulis menarik kesimpulan: 

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan Jaminan Produk Halal 

Terhadap Konsumen Muslim yang berada di kota makassar khususnya outlet 

makanan dan minuman sudah sesuai karna outlet yang buka diarea lego-lego 

sudah wajib bersertifikat halal sedangkan  pasar cidu sudah ada beberapa 

yang memiliki sertifikat halal, hal ini memberikan rasa aman dan percaya 

bagi konsumen untuk berbelanja di outlet tersebut  

2. Implementasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di makassar sudah sesuai 

karna berdasarkan hasil penelitian pada outlet yang berada di makassar sudah 

mebncapai 65% outlet yang memiliki sertifikasi halal  

 

B. Implikasi Penelitian  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekuranganya 

baik dari aspek penelitian. Namun penulis ingin menyampaikan penelitian ini 

penulis menemukan beberapa hal yang dapat di jadikan pertimbangan sekaligus 

usaha penelitian bahwa: 

1. Di harapkan kepada pemilik outlet di pasar cidu dan lego-lego lebih 

memperhatikan kebersihan  

2. Di harpkan kepada pemilik outlet agar memperhatiakan bahan bahan 

makananya  

3. Di himbaukan kepada pelaku umkm agar lebih memperhatikan dan mematuhi  

peraturan uu 33 tahun 2014 atau uu terbaru 

4. Di harpkan pemeritah meberikan informasi extra mengenai pentingnya pelaku 

usaha memiliki sertifikasi halal 
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5. Di harapkan pemerintah lebih mengelola wisata kuliner yang ada di kota 

makassar  

6. Di harapkan bagi pemerintah memperhatikan keadaan  wisata kuliner terlebih 

di pasar cidu yang kurang tertata dan berada di pinggirjalan yang masih di 

gunakan oleh skendaraan umum 

7. Di harpkan kepada pelaku usaha UMKM di kota Makassar agar bisa 

secepatnya mendaftarkan usahanya bersertifikasi halal agar menambah 

kepercayaan konsumen 

8. Di harpkan para konsumen sebelum melakukan transaksi makanan atau 

minuman agar konsumen memperhatikan atau mempertanyakan produk yang 

iya beli itu sudah memiliki sertifikasi halal  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana peran bpjph dalam mendukung sertifikasi halal pelaku umkm di kota 

makassar.? 

2. Dasar/landasan kewajiban sertipikasi halal pelaku umkm ? 

3. Bagaimana proses sertifikasihalal pelaku umkm? 

4. Brapa biyaya dalam proses sertifikasihalala dan biayaya dibebankan 

kepadasiapa? 

5. Berapa lama proses sertifikasihalal pelaku umkm? 

6. Bagaimana proses perpanjangan sertifikasi halal? 

7. Bagaimana mekanismekerja Lembaga penyedia halal? 

8. Bagaimana upaya bpjph didalam mendorong sertifikasihalal dikota makassar? 

9. Bagaimana pengawasan bpjph dalam sertifikasi halal pelaku umkm dikota 

makassar? 

10. Apa konsekuensi pelaku usaha yang tidak melakukan sertiikasi halal? 

11. Apa konsekuensi bagipelaku umkm yang mencantumkan logo halal palsu? 

 

 
1. Jenis usaha yang dijalankan? 

2. Apakah ada tau tentang sertifikai halal? 

3. Apakah ada pernah melakukan permohonon sertifikasi halal? 

4. Apakah prodak anda sekarang telah diajukan proses sertifikasi halal 

5. Menurutanda apakah sertifikasihalal itu penting? 

6. Apa harapan anda terhadap pemerintah terhadap proses sertifikasi halal? 

 

 
 

 


