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ABSTRAK 
 

NAMA :MANJALIN 

NIM  :90100115141 

JUDUL :Sinergitas Dinas UKM Dan LPPOM MUI Sulawesi Selatan dalam                                   
Pengembangan UMKM Halal Di Sulawesi Selatan 

 
 
 

 Pokok permasalahan dari penelitian ini ialah tentang bagaimana  Dinas UKM 
Dan LPPOM MUI Sulawesi Selatan dalam pengembangan UMKM Halal di Sulawesi 
Selatan, dengan sub masalahnya yaitu: 1). Bagaimana strategi Dinas UKM dan 
LPPOM MUI Sulawesi Selatan dalam  pengembangan UMKM Halal di Sulawesi 
selatan. ? 2). Bagaimana sinergitas Pengembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan 
3). Bagaimana peluang dan tantangan pengembangan UMKM Halal di Sulawesi 
Selatan. 

Jenis penelitian ini adalah tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah: Fenomenologi. Adapun sumber data penelitian adalah Kepala 
bidang Informasi Halal LPPOM MUI Sulawesi Selatan dan Kepala sub informasi 
(Kasi) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM serta 
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penegembangan Koperasi dan UKM. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
dokumentasi dan observasi. 
 Penelitian ini memperoleh hasil bahwa sinergitas Dinas UKM dan LPPOM 
MUI dalam Pengembangan UMKM Halal, sudah terlihat dengan adanya beberapa 
program kegiatan pelatihan pendampingan, sosialisasi, fasilitas sertifikasi. Dengan 
menjalankan program tersebut maka tujuannya untuk mengembangkan minat dan 
geliat pelaku UMKM meregistrasi UMKM mereka, guna mendapatkan sertifikasi 
halal, maka dengan demikian informasinya secara massif dan efektif dapat digunakan 
untuk mendorong para pelaku atau produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal.  

 
Kata Kunci: Dinas UKM, LPPOM MUI, UMKM Halal
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu kekutan penting 

bagi perekonomian indonesia yang berasaskan kemandirian, memiliki peluang besar 

dalam meningkatkan perekonomian indonesia yang berdaulat dan mensejahterakan 

rakyat. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah, terhitung semenjak krisis 

keuangan tahun 1997, dapat dikategorikan sebagai sarana penyelamat pada tahapan 

perbaikan ekonomi nasional. Ketahanan UMKM, terbukti memiliki andil dalam 

peningkatan perekonomian nasional. Perekonomian secara nasional, menunjukan 

bahwa aktivitas UMKM adalah usaha yang mampu bertahan dan sebagi penopang 

ekonomi nasional.1   

Krisis moneter membuat banyak pihak sadar tentang fundamental ekonomi 

yang kuat dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pada tahun 2014 di Indonesia terdapat 

sekitar 57,9 juta pelaku UMKM  yang mana telah memberi pengaruh terhadap produk 

domestic bruto  (PDB) 58,92 persen dan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 

97,30 persen.2 Indonesia berada pada posisi ke 22 indeks laporan perkembangan dan 

pembangunan inklusif 2017 (Inclusive Growth Development Report 2017), yang 

dimuat oleh World Economic Forum. WEF menyoroti bahwa pemerataan 

perkembangan ekonomi di Indonesia ialah karena minimnya angka disparitas dan 

peningkatan produktivitas tenaga kerja. 

Fenomena krisis moneter 1997-1998, menyebabkan terjadinya menurunnya 

nilai tukar yang cukup signifikan, dan adanya kekacauan social (social unrest), 

                                                           
1 Arsad Bahri, Usman Mulbar dan Andi Suliana, “Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar 

Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha”Majalah Ekonomi, no 1 (2019): h. 39 
2 Mochamad Rachman, Abdurrahman Kasdi “Peran warung micro bank Syariah mandiri kudus dalam 

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Di Kudus” Equilibrium, Vol. 3 no. 2 (2015): h. 272 
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sehingga menyebabkan sector produksi, termasuk UMKM menghadapi masalah, 

depresiasi nilai tukar yang signifikan, mengakibatkan harga produksi menjadi lebih 

mahal, terkhususnya bahan baku yang bersumber dari Negara lain (Import), 

sebaliknya UMKM yang tidak bergantung terhadap bahan baku dari impor, seperti 

furniture dan prodjuk-produk pertanian mengalami peningkatan jumlah penjualan 

yang berasal dari luar negri, sebab harganya menjadi lebih terjangkau akibat 

penurunan nilai tukar rupiah.3 

 Menurut Pimpinan Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

Provinsi Sulawesi selatan Bapak Abd. Malik Faisal mengatakan terdata sekitar 

916.232 unit UMKM di Sulawesi Selatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 86 persen atau 

797.081 masing-masing termasuk kedalam kelompok usaha mikro kecil dan 

menengah. UMKM, di Sulawesi selatan masih di dominasi oleh sector perdagangan, 

kemudian untuk sector produksi, kuantitasnya sekitar 108.785 unit. Terkhusus UMKM 

yang bercimpung di sector minuman dan makanan, persentase kuantitasnya sekitar 65 

persen, dan masih terdapat yang kurang memenuhi standar atau yang bersertifikasi 

halal. Berdasarkan kondisi di atas maka perlu untuk dibentuk pola kordinasi atau 

kolaborasi dan melakukan kerjasama atau kemiteraan dari beberapa pihak terkait, 

dalam memberikan edukasi akan pentingnya standarisasi dan penetapan pengakuan 

halal kepada berbagai jenis kegiatan dalam sector Usaha mikro kecil dan menengah.  

Indonesia ialah negara yang menganut ajaran Islam dengan populasi umat 

Islam terbesar di dunia, sudah seyogyanya menjadikan penerapan nilai-nilai Islam 

merupakan suatu bagian integral dalam penerapan sehari-hari masyarakatnya, untuk 

menjadi referensi penerapan hukum Islam yang baik, contohnya prosedur terhadap 

produk-produk halal, prosedur ini wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim dan 

menjadikan kegiatan usaha halal sebagai asset pembangunan ekonomi nasional.   

                                                           
3 Airlangga Hartato, Pembiayaan UMKM, (Depok: Rajawali Pers, 2021) h. 47 
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Peran UMKM halal dalam mendorong negara mencapai target pertumbuhan 

ekonomi telah berjalan sejak lama, melalui penyerapan tenaga kerja dari berbagai 

sektor usaha. Usaha mikro, kecil dan mengah  halal adalah industry yang sudah 

terbukti ketangguhannya dalam bertahan menghadapi berbagai krisis.4 Untuk 

melaksanakan mekanisme tersebut harus dapat dipastikan bahwa, setiap    produk 

barang dan jasa yang berada di masyarakat dapat terbukti (dikenali) status 

kehalalannya, sehingga dapat dikonsumsi dan digunakan, dan kalau haram sehingga 

harus dijauhi. 

Pemerintah adalah pengatur aktivitas masyarakat, berkewajiban dalam 

memastikan akumulasi produk barang dan jasa yang tersebar dapat diidentifkasi status 

halal-haramnya, mengenai hal ini pemerintah memberikan tanggung jawab kepada 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-

Obatan dan Kosmetika), agar pengawasan dan auditingnya serta sertifikasi produknya 

yang kemudian dibahas dengan disahkannya UU NO. 33 tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal (JPH), dimana pemerintah akan mengambil alih dalam penerbitan 

sertifikat melalui badan penyelenggara jaminan produk halal yang berada di bawah 

naungan kementrian agama Republik Indonesia dengan diberlakukannya UU NO. 33 

tahun 2014.5       

Kegiatan dalam upaya meningkatkan akselerasi UMKM Halal, Dinas UKM 

dan LPPOM MUI perlu melakukan Langkah-langkah yang strategis agar 

implementtasinya terstruktur dan terukur dalam menciptakan UMKM yang halal bagi 

masyarakat Indonesia terkhususnya masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga dapat 

                                                           
4 Maya Novitasari “optimalisasi potensi perbankan Syariah di Indonesia dan UMKM halal dalam 

mendukung SDGs” Majalah Ekonomi, Vol. 24, No. 1 (2019) h. 50 
5 Galuh widitya qomaro, Hammam, Khoirun “pemberdayaan UMKM sector pangan dalam 

meningkatkan perekonomian lokal melalui pendampingan sertifikasi halal” pengabdhi. Vol. 5, No. 2 (2019) h. 
137 
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tumbuh kembang dengan efektif dan efisien. Berdasarkan data dari LPPOM MUI 

perkembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan masih terbilang rendah. 

Tabel 1.1 

Indikator Unit Non Aktif (2020-2021 Unit Aktif (2021-2023 

UMKM Halal 190             383 

Sumber: LPPOM MUI Sulawesi Selatan 

Berdasarkan informasi dan penjelasan pada latar belakang sebelumnya maka 

penulis tertarik melakukan pengkajian tentang Sinergi MUI Provinsi Sulawesi selatan 

dan Dinas UKM Provinsi Sulawesi selatan dalam peningkatan UMKM halal di 

Sulawesi selatan, dengan penelitian yang berjudul,“Sinergitas Dinas UKM dan 

LPPOM Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan dalam Pengembangan 

UMKM Halal di Sulawesi Selatan”. 

 B. Rumusan Masalah 

Pada pembahasan di atas bermula dari penjelasan pentingnya peran dan 

kontribusi UMKM halal bagi masyarakat Indonesia dengan populasi penduduk 

muslim terbesar dunia. Usaha mikro, kecil dan menegah Halal tersebut, menjadi 

entitas yang substansial untuk di kembangkan, beberapa komponen dari UMKM Halal 

tersebut diantaranya; sektor perdagangan, produksi serta makanan dan minuman, 

dalam hal ini berkewajiban menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dan Dinas Koperasi dan UKM.  

Berdasarkan pembahasan sebelumnya adapun rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana peluang dan tantangan pengembangan UMKM halal di Sulawesi 

Selatan? 

2. Bagaimana strategi pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan? 
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3. Bagaimana sinergitas LPPOM MUI dan Dinas UKM dalam pengembangan 

UMKM Halal di Sulawesi Selatan? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

 1. Fokus Penelitian 

Judul penelitian ini adalah: “Sinergitas Dinas UKM dan LPPOM Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan dalam Pengembangan UMKM Halal di Sulawesi 

Selatan”. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas UKM dan LPPOM MUI. 

  2. Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang Sinergitas Dinas UKM dan LPPOM MUI 

dalam Menigkatkan UMKM Halal di Sulawesi Selatan. Peran Dinas UKM dan 

LPPOM MUI Sulawesi Selatan pada upaya meningkatkan UMKM halal, dijalankan 

dalam menetapkan suatu produk yang bermanfaat, baik itu obat-obatan, kosmetika, 

minuman dan makanan, serta kosmetika, yang sesuai dengan tuntunan agama 

Islam.  

Peneliti bermaksud melakukan pengkajian lebih komprehensif mengenai 

sinergitas dan strategi Dinas UKM dan LPPOM MUI dalam meningkatkan UMKM 

Halal di Sulawesi Selatan. 

D. Tinjauan Pustaka 

   Penelitian mengenai Sinergitas MUI dan Dinas UMKM dalam pengembangan 

UMKM Halal di provinsi Sulawesi selatan, belum secara signifikan dilakukan oleh 

para akademisi. Salah satu penelitian yang di tulis oleh Asad Bahri, Usman Mulbar, 

Andi Suliana yang focus membahas pemberdayaan UMKM Makassar sebagai upaya 

peningkatan kesehjahteraan pelaku usaha. Dimana hasilnya menerangkan bahwa 

program pemberdayaan yang diharapkan produsen usaha cendrung memusatkan pada 

peningkatan kualitas produknya, program pemberdayaan yang focus pada pelatihan 
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pemasaran produk.6 Sedangkan penelitian dari Muhammad haris, Muhammad Iqbal, 

Puji Hadiyanti yang focus membahas Sinergi bank Syariah dan tekhnologi keuangan 

dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Di mana 

hasilnya menerangkan bahwa peluang terciptanya sinergi antara bank Syariah dan 

fintech Syariah dalam rangka pengembangan umkm di indonesia masih sangat 

terbuka lebar, sinergi ini dapata dilakukan melalui beberapa pola atau model sinergi 

yang ada, antara lain melalui cross selling, channeling, referensi, shadow invesrtor, 

platfor, outsourching, dan konsorsium fintech.7 Kemudian penelitian dari Rr. Retno 

Rizki Dini Yuliana yang focus pada kemiteraan Institusi tekhnologi finansial dan 

koperasi dalam pemberdayaan tekhnologi finansial oleh UMKM di NTB, 

menerangkan bahwa terdapat dua koperasi  di NTB yang bekerjasama dengan 

Institusi Tekhnolgi Finansial yaitu Koperasi Mitra Dhuafa (komida) dengan tekhnolgi 

finansial pembiayaan mekar dan koperasi tani (koptan) wira singe dengan tekhnolgi 

finansial pembayaran mandiri e-cash. Hasil Kerjasama menunjukan dampak positif 

meningkatnya jumlah nasabah, bantuan peromodalan, penambahan transaksi 

penjualan dan keuntungan, meningkatnya jumlah relasi usaha serta memperoleh 

literasi keuangan.8 Untuk lebih jelasnya akan di deskripsikan dalam bentuk tabel: 

 

 

                                                           
6 Arsad Bahri, Usman Mulbar, Andi Suliana, “Kajian pemebrdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai 

Upaya Peningkatan Kesehjahteraan Pelaku Usaha”, inovasi dan pelayanan publik makassar, Vol. 1, No. 1, 
januari (2019) h. 38 

7 Muhammad haris, Muhammad Iqbal, puji hadiyati, “ sinergi bank syariah dan tekhnologi keuangan 
dalam perkembangan UMKM di indonesia “ reviu akuntansi dan keuangan “  Vol. 10, No. 1, (2020) h. 119 

8 Rr. Retno Rizki Dini Yuliana “ sinergi Lembaga tekhnologi finansial dan koperasi dalam pemanfaatan 
tekhnologi finansial oleh UMKM di NTB “ ekonomi dan pembangunan “  Vol. 27, No. 1 (2019) h. 57 

No. Penulis/Tahun/Judul Variable/Fokus Hasil 
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Septiani/2018/ 

Sinergitas Organisasi 

Publik dengan 

Mengimplementasikan 

Sukuk Wakaf Melalui 

Pembentukan Halal 

menawarkan 

sinergitas 

bauran 

organisasi 

dalam upaya 

mewujudkan 

kawasan khusus 

yang 

menampung 

usaha halal 

kreatif untuk 

membantu para 

Melalui pengembangan 

sinergitas yang 

ditawarkan, diharapkan 

mampu mewujudkan 

Indonesia menjadi Halal 

Center Industry baik di 

tingkat Asia maupun 

dunia melalui sinergitas 

pemerintah, badan wakaf 

indonesia, BUMN, 

lembaga keuangan 

syariah serta peran para 
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Center Industry pelaku usaha 

dalam 

memasarkan 

produk halalnya 

kepada 

pengunjung, 

dengan 

optimalisasi 

sukuk wakaf 

sebagai sumber 

pendanaan 

pembentukan 

kawasan Halal 

Center Industry 

investor 

3.  Assad Bahri, Usman 

Mulbar, Andi Suliani / 

2019 / Pemberdayaan 

UMKM Makassar 

Sebagai Upaya 

Peningkatan 

Kesehjahteraan Pelaku 

Usaha 

Pemberdayaan 

UMKM dan 

peningkatan 

kesejahteraan 

pelaku usaha  

Menerangkan Bahwa 

Program Pemberdayaan 

yang Diinginkan Pelaku 

Usaha Cendrung 

Mengarah Pada 

Peningkatan Kualitas 

Produk Usaha Program 

Pemberdayaan yang 

Focus Pada Pelatihan 

Pemasaran Produk 

4. Muhammad haris, 

Muhammad Iqbal, 

Puji Hadiyanti /2020 / 

Sinergi Bank Syariah 

dan Tekhnologi 

Sinergi Bank 

Syariah dan 

Tekhnologi 

Keuangan 

dalam 

hasilnya menerangkan 

bahwa peluang 

terciptanya sinergi antara 

bank Syariah dan fintech 

Syariah dalam rangka 
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Keuangan dalam 

Perkembangan 

UMKM di Indonesia 

Perkembangan 

UMKM 

pengembangan umkm di 

indonesia masih sangat 

terbuka lebar, sinergi ini 

dapata dilakukan melalui 

beberapa pola atau 

model sinergi yang ada, 

antara lain melalui cross 

selling, channeling, 

referensi, shadow 

invesrtor, platfor, 

outsourching, dan 

konsorsium fintech 

5. Rr. Retno Rizki Dini 

Yuliana / 2019/Sinergi 

Lembaga Tekhnologi 

Finansial dan 

Koperasi dalam 

Pemanfaatan 

Tekhnologi Finansial 

Oleh UMKM di NTB 

Sinergi 

Lembaga 

Tekhnologi 

Finansial dan 

Koperasi dalam 

Pemanfaatan 

Tekhnologi 

Finansial Oleh 

UMKM di 

NTB 

menerangkan bahwa 

terdapat dua koperasi  di 

NTB yang bersinergi 

dengan Lembaga 

Tekhnolgi Finansial 

yaitu koperasi mitra 

dhuafa (komida) dengan 

tekhnolgi finansial 

pembiayaan mekar dan 

koperasi tani (koptan) 

wira singe dengan 

tekhnolgi finansial 

pembayaran mandiri e-



10 
 

 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian       

1. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Strategi Pengembangan UMKM Halal di Sulawesi 

selatan 

b. Untuk mengetahui Sinergitas LPPOM MUI dan Dinas UKM dalam 

pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan 

2. Kegunaan Penelitian 

   Kegunaan yang dapat diambil dari penenlitian ini antar lain: 

cash. Hasil Kerjasama 

menunjukan dampak 

positif bertambahnya 

jumlah nasabah, bantuan 

peromodalan, 

peningkatan transaksi 

penjualan dan 

keuntungan, 

bertambahnya jumlah 

relasi usaha serta 

memperoleh literasi 

keuangan 



11 
 

 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

pengetahuan dan keilmuan tentang Lembaga MUI dan Dinas Koperasi dan 

UKM, serta ketentuan pedoman standarisasi dan sertifikasi UMKM Halal 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman 

dalam pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi UMKM Halal 

c. Regulasi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi regulator untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan standarisasi sertifikasi halal dan 

pengembangan UMKM Halal. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

   1. Pengertian UMKM  

Pemerintah diberbagai negara memberikan perhatian khusus agar sektor 

UMKM mampu berkembang dan dapat menjalankan perannya dengan  maksimal, 

sebagai pendorong peningkatan perekonomian Indonesia. Untuk mendefinisikan 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), setiap Negara memberikan klasifikasi 

yang berbeda sesuai denan pertimbangan regulasi atau peraturan masing-masing tiap 

Negara. Beberapa kategori yang biasanya digunakan adalah antara lain banyaknya 

jumlah tenaga kerja, nilai aset, jumlah modal, dan nilai penjualan atau omzet dari 

usaha tersebut. Bank dunia (2013) mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah 

karyawan adalah sebagai berikut:  

a. Usaha mikro: kurang dari 10 karyawan (Diantaranya 82 dari 120 negara 

mendefinisikan ”mikro” berdasarkan kategori tersebut).  

b. Usaha kecil: 10-49 karyawan (Diantaranya 75 dari 120 negara membedjakan 

kecil djan menengah berdjasarkan kategori tersebut) 

c. Usaha menengah: 50-249 karyawan (Diantaranya dari 46 dari 120 negara 

berdasarkan kategori tersebut).9 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), merupakan usaha yang 

mengasilkan milik  individu dan/atau badan usaha yang mempunyai atau memenuhi 

kategori usaha dengan jumlah karyawan, skala usaha, dan omzet relatif lebih kecil, 

serta umumnya didirikan dengan modal yang terbatas.10 

 

                                                           
9 Airlangga Hartato, Pembiayaan UMKM, (Depok: Rajawali Pers, 2021) h. 2 
10 Airlangga Hartato, “Pembiayaan UMKM”, (Depok: Rajawali Pers, 2021) h. 1 
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Usaha Mikro ialah usaha yang menghasilkan milik perseorangan atau institusi 

usaha yang memiliki kategori tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (UU), 

sedangkan usaha kecil ialah usaha ekonomi yang menghasilkan, yang independent dan 

dijalankan oleh individu tertentu atau suat institusi usaha yang tidak termasuk anak 

perusahaan atau tidak berkategorikan suatu bagian perusahaan yang dimiliki, dikuasai 

atau trmasuk bagian langsung atau tidak langsung oleh pelaku usah besar maupun 

menengah, memiliki kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Usaha 

menengah adalah usaha produktif yang independent, yang dilakukan oleh individu 

atau institusi usaha yang tidak termasuk anak perusahaan  atau bagian perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak secara 

langsung dengan usaha  ber skala kecil atau besar.11     

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 UMKM terbagi atas usaha  

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah12. Menurut badan pusat statistic (BPS), 

mendjeskripsikan UMKM sesuai dengan jumlah tenaga kerja, dimana usaha mikro 

memiliki tenaga kerja kurang dari lima individu , usaha kecil mempunyai tenaga kerja 

sebanyak 5-19 orang, dan usaha menengah memilki tenaga kerja sebanyak 20-99 

orang13. 

2. Kriteria UMKM 

Kriteria UMKM di Indonesia klasifikasi berdasarkan jumlah tenaga kerja, 

modal usaha, dan penjualan tahunan. Berdasarkan jumlah karyawan Badan Pusat 

Statistik (BPS) mengelompokkan kriteria UMKM yaitu: Usaha mikro dengan jumlah 

tenaga kerja kurang dari 4 orang, usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 

                                                           
11 Soraya Lestari, Novi Hardiyanti “pengembangan kota wisata syariah dengan pengembangan UMKM 

Syariah“, journal maksipreneur, Vol. 9, No. 1 (2019) h. 64 
12 Diana Djuwita, Ayu Ahmad Yusuf, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan 

Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha” Al Amwal, Vol. 10, No. 1 (2018) h. 110 
13 Diana Djuwita, Ayu Ahmad Yusuf, “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan 

Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha” Al Amwal, Vol. 10, No. 1 (2018) h. 111 
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sampai dengan 19 orang, dan usaha menengah dengan jumlah tenaga kerja   antara 20 

sampai dengan 99 orang. 14 

Kemudian kriteria UMKM yang tercantum dalam Undang-undang sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, kriteria Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) dikategorikan sesuai dengan jumlah aset dan omset yang 

dimiliki oleh sebuah usaha. Yang dijelaskan dalam bentuk table di bawah15 

Tabel 2.1 Kriteria UMKM 
No. Jenis Usaha  Kriteria Asset  Kriteria Omset 

1.) Usaha Mikro  

Maksimal 50 juta 

Maksimal 300 juta 

2.) Usaha Kecil > 50 Juta – 500 

Juta  

 

> 300 Juta – 2,5 

Miliar  

3.) Usaha Menengah >500 Juta – 10 

Miliar 

> 2,5 Miliar – 50 

Miliar  

Sumber: Undang-Undang No 20 Tahun 2008 

1) Usaha mikro ialah usaha milik individu, dan suatu institusi usaha yang   sudah 

meenuhi kriteria pemenuhan usha yang digolongkan mikro berdasarkan undang-

undang 

2) Kelompok usaha kecil, adalah: usaha milikindividu, atau milik dari institusi usaha, 

yang mana dalam tahapan produksinya, serta pengalokasiannya tidak bisa 

                                                           
14 Airlangga Hartato, ”Pembiayaan UMKM”  (Depok, Rajawali Pers) h. 5 
15 Arsad Bahri, Usman Mulbar, Andi Suliana, “Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha”, Jurnal inovasi dan pelayanan public makassar, Vol. 1, No. 1, 
(2019) h. 41 
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diakuisissi oleh institusi atau perusahaan mana saja, dan telah memenuhi kategori 

usaha kecil. 

3) Usaha menengah ialah badan usaha yang prosedurnya oleh individu atau suatu 

institusi dimana pada proses pembuatannya serta alokasinya tidak bisa diakuisisi 

oleh perusahaan atau badan usaha mana saja dan telah memenuhi kriteria sebagai 

usaha kriteria menengah16. 

b. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 perihal Cipta Kerja, kriteria 

UMKM tersebut memuat modal usaha, omset, dan hasil penjualan tahunan atau 

nilai investasi yang kemudian rincian kriteria UMKM tersebut diatur dalam 

peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan 

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menngah. 

    Tabel 2.2 Kriteria UMKM  

No. Jenis Usaha Omset Pendapatan Tahunan 

1. Usaha Mikro Maksimal Rp. 1 

Miliar 

Maksimal Rp. 2 Miliar  

2. Usaha Kecil  >Rp. 1 miliar - Rp. 5 

miliar 

> Rp. 2 miliar - Rp. 15 

miliar 

3. Usaha Menengah >Rp. 5 miliar – Rp. 

10 miliar 

>Rp. 15 miliar – Rp. 50 

miliar 

Sumber: PP Nomor 7 Tahun 202117 

 

 B. Konsep Halal dalam Islam  

                                                           
16 Nida Alfi Nur Ilmi, “Peran UMKM dalam mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan strategi 

UMKM di tengah pandemic covid-19”, Manajemen Bisnis, Vol. 18, No. 1, (2021) h. 98 
17 Airlangga Hartato, ”Pembiayaan UMKM”  (Depok, Rajawali Pers) h. 5 
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1. Pengertian Halal dan Haram 

Menurut ketentuan (ajaran) agama Islam, halal dan haram adalah konsepsi 

paling utama yang dianggap salah satu  hal yang pokok dalam islam, sebab setiap 

umat islam yang hendak melaksanakan atau menjalankan, dan menggunakan 

sesuatu sangat dituntut untuk memperhatikan status dan kejelasannya apakah baik 

dan buruknya, serta halal atau haramnya. Jika hal tersebut telah jelas status 

hukumnya, menyangkut kebolehannya (mubah) melakukannya, menggunakan atau 

mengkonsumsinya; namun apabila jelas ketidak jelasannya (gharar), ataupun  

keharamannya, harus dijauhkan dari diri seorang muslim. Alangkah pentingnya 

perihal eksistensi halal dan haram hingga beberapa ulama menyampaikan, aturan 

Islam (Fiqh), merupakan wawasan tentang halal dan haram. 

Halal ialah perbuatan atau suatu hal tertentu yang jika dilakukan dan 

digunakan tidak mengakibatkan mendapat ganjaran dosa. Sebaliknya haram ialah 

perbuatan atau suatu hal yang bila dji gunakan atau dimanfaatkan, akan 

menyebabkan kemudharatan dan mendapatkan ancaman dan siksa di akhirat kelak. 

Allah SWT melarang melakukannya dengan larangan yang jelas, dimana individu 

yang menyimpang akan mendjapatkan siksa djari Allah SWT di akhirat kelak. 

Kemudjian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, 

mengkonsumsi yang haram mengakibatkan permintaan kita kepadja Allah SWT 

tidak akan dikabulkan, serta seluruh amal ibadah yang dijalankan tidak akan sampai 

kepada Allah SWT. Sebab  alasan inilah, kaum muslimin djiharuskan untuk 

memperhatikan apa yang  dikonsumsinya dan sentiasa selalu memperhatikan 

kedjudjukan  hukum dari apa yang diperoleh dari hasil usaha dan selainnya.18 

2. Sumber Hukum 

                                                           
18 Gema Rahmadani, “Halal dan Haram dalam Islam” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 2, No 1 

(2015) h. 20 
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Agar dapat memahami persoalan halal dan haram, dibawah ini djicantumkan 

beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits sahih yang bisa dijadikan rujukan: 

a. QS. Al-Maidah: 4 

 ōَۡȹ ُųِ
ّ
Űšَȩُ ǻَِĸِ

ّ
ȀَŲُ ِِارحźََ ۡƠٱ ŴَِŲّ űُļųۡ

ğ
ŰŠَ ĵŲََو ĺُٰɭَِžّ ğśůٱ űُȲَُů ğŮńِ

ُ
Ůُۡũ ۖűۡŹُ أ

َ
ɉ ğŮńِ

ُ
ĵŲَ ūََŵźذَآ أ

ُ
ɉَ ٔ  ĵ ğųɊِ ğŴŹُȫَź

 ۚ َ ğĬٱ 
ْ
ِ ŷžَۡŰŠَِ̩ وَٱźŪُğȩا ğĬٱ űَŎۡٱ 

ْ
ŋُوا

ُ
Ŭۡوَٱذ űۡȲُžَۡŰŠَ ŴَȲۡŏَɊۡ

َ
ĵٓ أ ğųɊِ 

ْ
ۖ źُȀَُŦا ُ ğĬٱ űُȲُųَ

ğ
ŰŠَ şُɆِǦَ َ ğĬٱ ğِإن 

ĵŏَِبِ  
ۡ
ơٱ  

  
Terjemahan: 

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi 
mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan 
yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan 
melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah 
diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya 
untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu 
melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat cepat hisab-Nya”. 

 

b. QS. Al-Baqarah:168-169 

ٓأيَُّهَا ٱ نِۚ إِنَّهُۥ لكَُمۡ عَدوُّٞ مُّ يَٰ يۡطَٰ تِ ٱلشَّ َّبِعوُاْ خُطُوَٰ لاٗ طَيبِّٗا وَلاَ تتَ ا فِي ٱلأۡرَۡضِ حَلَٰ   بِينٌ  لنَّاسُ كُلُواْ مِمَّ

ِ مَا لاَ تعَۡلمَُونَ   َّإِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَأنَ تقَوُلُواْ عَلَى ٱ  

Terjemahannya: 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat 
dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui”. 

 

c. QS. Albaqarah: 172 
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ِ إِن كُنتمُۡ إِيَّاهُ تعَۡبدُُ  َِّ ْكُمۡ وَٱشۡكُرُوا تِ مَا رَزَقۡنَٰ ٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلوُاْ مِن طَيِّبَٰ  ونَ  يَٰ

Terjemahanya: 

“Hai orang-arang yang beriman makanlah rezeki yang baik-baik yang 
kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-
benar hanya kepada-Nya kamu beribadah”. 

 

d. Al-Hadits 

 وَإِنَّهُمْ أتَتَهُْمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتاَلتَهُْمْ عَنْ دِيْنهِِمْ كُلُّ مَا نَحَلْتهُُ عَبْداً حَلاَلٌ وَإِنيِّْ خَلقَْتُ عِبَادِيْ حُنَـفاَءَ كلَّهُمْ 

مَتْ عَلَْ◌يْهِمْ مَا أحَْلَلْتُ لَهُمْ   وَحَرَّ

Terjemahannya:  

“Sesungguhnya setiap harta yang Aku berikan kepada hamba-Ku, maka 
itu adalah halal bagi mereka. Dan Aku menciptakan hamba-hamba-Ku 
dalam keadaan hanif (lurus). Lalu setan mendatangi mereka, dan 
menyeret (menyimpangkan) mereka dari agama mereka (yang lurus), 
serta mengharamkan atas mereka yang Aku halalkan bagi mereka”. 
(HR. Muslim No.2865)19 

e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

  Menurut Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk 

halal, (JPH) pada pasal 2 (dua) mendeskripsikan tentang  Produk Halal ialah: 

Produk yang telah diakui kehalalannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. 

 C. Standarisasi Produk Halal 

Di Indonesia, urgenisitas peran MUI begitu signifikan dalam menyedjiakan 

pedoman standarisasi dan prosedjur kehalalan djenagn pengakuan sertifikat halal dari 

LPPOM MUI. dengan 7berbagai tahapan pemeriksaan dari MUI, baik berupa 

penilaian terhadap bahan baku maupun proses pembuatannya termasuk proses kualitas 

controlingnya, perlengkapan, bangunan dan pekerja yang berkecimpung dalam 

                                                           
19 Al Manhaj Official, Allmanhaj.or.id/3879-asas-penetapan-halal-dan-haram-dalam-islam.html, (1 

April 2021, pukul 13.00 WITA)  
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produksi tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan institusi yang kredibel 

dalam memberikan pengakuan kehalalan produk. terkait djengan ini Indonesia telah 

mewadjahi umat Muslim dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH 

(Jaminan Produk Halal) dimana lebih memberi kenyamanan dan kepastian hukum 

untuk konsumen dalam mengkonsumsi produksuatu usaha20.  

Melalui LPPOM MUI proses penetapan standarisasi produk halal melalui 

berbagai proses yang diatur oleh Undang-undang. Dari pemaparan tersebut UMKM 

Halal adalah kegiatan UMKM yang tahapannya telah melewati proses tekhnis yang 

sesuai dengan ketentuan syariah Islam, untuk memperoleh produk-produk halal, maka 

diberikan label/sertifkasi halal oleh institusi yang berwenang21.  

 

 

D. Konsep Sinergitas dan strategi Dinas UKM dan LPPOM MUI dalam 

Pengembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan. 

LPPOM MUI sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi halal terhadap suatu 

produk makanan dan kosmetika, pada bulan juli 2012 registrasi sertifikasi halal dapat 

dilakukan melalui online pada websaite LPPOM MUI www.halalmui.org22. Dinas 

UKM sebagai fasilisator dapat memberikan sertifikat Halal kepada pelaku usaha 

mikro keci dan menengah (UMKM), setelah melalui proses dari LPPOM MUI. 

Sinergitas yang dimaksud yakni kerjasama dan kolaborasi LPPOM MUI dan Dinas 

UMKM dalam mengembangkan/menumbuhkan geliat UMKM Halal di Sulawesi 

                                                           
20 Daharmi Astuti, dkk. “Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru 

UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau”. Berdaya, Vol 2, No 1, (2020) h. 24 
21 Maya Novitasari, “Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam 

Mendukung Sustainable Development Goals”, Majalah Ekonomi, Vol. 24, No. 1, (2019) h. 51 
22 LPPOM MUI, “sertifikasi Halal MUI”, http://www.halalmui.org/mui14/ (diakses pada tanggal 10 

agustus 2021) 
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Selatan. Kerjasama ini misalnya pengawasan produk halal UMKM, sertifikasi halal, 

hingga akses permodalan UMKM.  

 E. UMKM Perspektif Islam 

Menrut perspektif Islam, pedagang/UMKM merupakan aspek terpenting yang 

digolongkan kedalam hubungan interaksi antar manusia (Muamalah), yaitu persoalan 

yang berkaitan dengan interaksi yang bersifat hubungan manusia djengan manusia 

yang lain (Horizontal) dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam pandangan Ekonom 

Islam sektor ini berkaitan langsung dengan sektor reel, dibandingkan dengan sektor 

moneter dan transaksi jual beli, memastikan adanya interdepedensi antar dua sector 

yang di maksud.23 

Menurut pandangan ekonomi Islam, UMKM atau perdagangan merupakan 

kegiatan atau rutinitas dalam upaya melangsungkan kehidupan manusia, disamping itu 

juga aktivitas ekonomi atau perdagangan merupakan anjuran yang memiliki dimensi 

ibadah sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-A’raf:10 

ا تشَۡكُرُونَ   يشَِۗ قلَِيلاٗ مَّ كُمۡ فِي ٱلأۡرَۡضِ وَجَعلَۡنَا لكَُمۡ فِيهَا مَعَٰ نَّٰ   وَلَقدَۡ مَكَّ

Terjemahan:  

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi 
dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat 
sedikitlah kamu bersyukur.24 

 

Menurut ekonomi Islam UMKM adalah salah satu kegiatan dari upaya 

manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Instruksi ini berlaku 

                                                           
23 Meri Ayu Uliyana, “Strategi Pengembangan Usahan Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima” skripsi, (2018) h. 44 
24 Rahmawati, M.Ag, Kamisnawati, “Sistem Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 

Muamalah, Vol. 5 No 2 (2015) h. 112 
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kepada semua orang tanpa mendiskriminasi status sosial, baik berupa  pangkat, status 

jabatan seseorang dalam Al-Qur’an di jelaskan dalam QS At-Taubah (09), ayat 105.  

ُ عَمَلكَُمۡ  َّدةَِ فَيُنَبِّئكُُم بِمَا  وَقلُِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيرََى ٱ لِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰ وَرَسُولهُُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنوُنَۖ وَسَترَُدُّونَ إلَِىٰ عَٰ

  كُنتمُۡ تعَۡمَلوُنَ  

Terjemahannya:  

“Dan katakanlah bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan”.25 

 

Rasulullah SAW.  mengintrusikan kepada umatnya untuk berusaha, bahwa 

setiap pekerjaan manusia selalu dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai amalan yang 

dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Artinya bekerja merupakan  kewajiban yang 

harus dilakukan oleh setiap muslim dan akan dinilai sebagai ibadah. Sebaliknya, akan 

dinilai dosa jika menimpang dari aturan syariah. 

 F. Kerangka Pikir 

Berdasarkan telaah pustaka tentang Sinergitas LPPOM MUI dan Dinas UMKM, 

dalam Pengembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan, olehnya kerangka pikir padja 

penelitian ini adalah: 
 

                                                           
25 Sesi Enjel, “Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi, (2019) h. 27 
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Gambar: 2.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini 

membahas terkait sinergitas antara LPPOM MUI dan Dinas UMKM dalam 

pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan. Sinergitas yang dimaksud yakni 

kerjasama dan kolaborasi LPPOM MUI dan Dinas UMKM dalam 

mengembangkan/menumbuhkan geliat UMKM Halal di Sulawesi Selatan. Kerjasama 

ini misalnya pengawasan produk halal UMKM, sertifikasi halal, hingga akses 

permodalan UMKM.  

Dalam sinerginya di atas diharapkan dapat melahirkan strategi pengembangan 

UMKM Halal yang dapat secara efektif sehingga menciptakan UMKM-UMKM Halal 

yang baru dan berkesinambungan di Sulawesi Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah: Metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah: penelitian yang tidak menerapkan 

kalkulasi26. Peneliti pada peneltian kualitatif menelususri arti, pemahaman, pengertian, 

verstehen, mengenai suatu fenomena, insiden, serta kehidupan manusia dengan terlibat 

langsung dan/atau tidak langsung pada setting yang diteliti kontekstual dan 

menyeluruh27.  

Penelitian ini akan difokuskan pada Sinergitas LPPOM MUI dan Dinas 

UMKM dalam Pengembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan, hal ini disebabkan 

LPPOM MUI dan Dinas UMKM ialah institusi berwenang dalam merumuskan dan 

menetapkan standarisasi halal pada UMKM di Sulawesi Selatan dan sebagai instansi 

yang terlibat secara konkrit dalam upaya pengembangan UMKM, serta secara 

instutusional merupakan lembaga yang diakui dan mendapat mandat secara yuridis 

melalui Undang-undang. Tempat (Place) tersebut, adjalah titik fokus yang dimana 

penulis berusaha agar mendapatkan informasi, dan akurasi data bagi kegunaan 

penulisan. 

 B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini memkai metode fenomenologi pada penelitian kualitatif. Studi 

fenomeneologi adalah penelitian yang terfokus pada kejadian dan realitas yang 

terlihat, untuk mengkaji penjelasan yang tercantum di dalamnya, fenomenologi akan 

                                                           
26 Lexi J, Moleong, metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), h. 2. 
27 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 

2014) h. 328 
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menelaah data agar mendapatkan makna dari hal-hal yang sublime dan esensial 

terhadap kejadian, realitas serta experience yang dirasa oleh objek penelitian.28 

 C. Sumber Data 

 Data adalah penjelasan-penjelasan mengenai sesuatu, baik berupa hal yang 

dapat dimengerti, yang berupa asumsi atau opini. Merupakan sebuah realita yang 

dijelaskan melalui symbol, huruf/angka, kode dan sebagainya.29 Data penelitian 

djigabungkan melalui beberapa tehnik, baik melalui instrumen pengumpulan data, 

interview, dengan menggunakan pencarian media online. Sumber data secara global 

terbagi kedalam 2  sumber, yakni data primer dan data sekunder. 

  Data primer adalah data diperoleh dari sumber utamanya ialah data yang 

didapatkan langsung dari LPPOM MUI dan Dinas UMKM Sulawesi Selatan, 

sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung agar 

memperoleh informasi dari objek yang diteliti, melalui literatur seperti buku, jurnal, 

pandangan masyarakat, internet dan data-data lain yang berkorelasi dengan penelitian 

ini. 

 D. Metode Pengumpulan Data  

  Metode pengumpulan data adalah sesuatu yang mendasar dalam penelitian, 

sebab metode ini menegenai strategi atau metodje yang djipakai oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkaan untuk penelitiannya.30 Dalam prinsipnya 

metode penelitian menggunakan  3 cara pengumpulan data yaitu: 

 

 

1. Wawancara  

                                                           
28 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 

2014) h. 330. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 389 
30 Sudariono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 205 



25 
 

 
 

 Wawancara dalam penegertian umum merupakan suatu metode interaksi dalam 

pengumpulan informasi atau keterangan-keterangan dengan melakukan pertemuan 

secara langsung, antara peneliti sebagai pihak pengumpul data dengan pihak yang 

menjadi sumber atau objek penelitian.   Peneliti akan melakukan interview dengan 

narasumber yang terpercaya dan interview dengan cara penyampain serangkaian 

pertanyaan kepada narasumber sehingga keterangannya dianggap cukup, untuk 

mendukung dan melengkapi informasi bagi penelitian.31 

2. Observasi  

 Metode diterapkan diawal penelitian, pemantauan langsung dan menulis atas 

persoalan yang akan diteliti, dengan tujuan sebagai  petunjuk dan arah yang 

dibutuhkan dalam melanjutkan penelitian. 

3. Dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah sebuah cara dilakukan peneliti untuk penyediaan 

dokumen-dokumen, sejumlah fakta dan data dari sumber informasi atau objek 

penelitian. Dalam dokumen yang berbentuk laporan yang terdapat pada LPPOM 

MUI dan Dinas UMKM Sulawesi Selatan yang dibutuhkan untuk kelengkapan 

dalam penelitian. 

4. Penelusuran Data Online  

 Internet adalah suatu instrument atau sarana penting, dan berguna bagi 

penelususran informasi, yang berupa informasi kajian teoritis atau data primer dan 

sekunder untuk kebutuhan peneliti dalam mengkaji penelitiannya.32 Untuk 

penelitian ini mencari informasi atau berita menyangkut perkembangan UMKM 

Halal di Sulawesi Selatan.  

                                                           
31 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif, Dalam 

Berbagai Disiplin llmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 134 
32 Burhan Bugin, Penelitian Kualitataif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 127 
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 E. Instrumen Penelitian  

 Suatu parameter dalam kepenulisan adalah instrument penelitian. Instrument 

penelitian merupakan sebuah alat yang mendjeteksi keadjaan fenomena lingkungan 

social  yang diamati. Peneliti merupakan sebagai instrumen dalam penelitian 

kualitatif.33 Olehnya pada peneliti ini menggunakan beberapa instrument diantaranya: 

1. Pedoman wawancara merupakan instrument yang djipakai untuk melakukan 

interview menggunakan metode semi terstruktur yang dijadikan acuan dalam 

menggali informasi dari narasumber yang berupa quetion draft. 

2. Rekaman melalui handphone atau alat sejenisnya (recording) berguna untuk 

memperoleh hasil pembicaraan atau wawancara peneliti dengannarasumber. 

Namun dalam pemakaiaan rekaman lewat handphone (recorder) untuk interview 

harus ada pemberitahuan kepada narasumber, apakah diperbolehkan dan tidaknya. 

3. Buku catatan dan alat tulis berguna untuk merekam semua pembicaraan yang 

dianggap penting dan sumber data bila diperlukan dalam penelitian 

 F. Teknik Analisis Data 

 Pada metode kualitatif dalam penulisan ini, diteliti melakukan teknik analisis 

data selagi dilapangan model Miles and Huberman, analisa ini digunakan ketika 

penggabungan data berlangsung, sampai penggabungan selesai pada periode tertentu, 

disaat interview penulis telah melakukan analisa terhadap respon atas wawancara 

dilakukan. Jika responnya yang narasumber stelah dianalisa belum tercapai pada apa 

yang diinginkan atau tidak mencukupi, maka penulis melakukan interview lanjutan, 

sampai pada tahap terpenuhinya data yang djiperlukan serta diangggap terpercaya.34 

 Miles and Huberman (1984) menjelaskan suatu kegiatan pada analisa data 

kualitatif dilakukan secara komunikatif, dan berlangsung secara kontinuitas sampai 

                                                           
33 Suharsimi Arikunto, prosedur peneliti suatu pendekatan praktik, (Edisi Revisi VI; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 68 
34 Sugiyono, Meteode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta) h. 334 
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tuntas, sehinggan datanya sudah lengkap. Terdapat beberapa kegiatan dalam analisa 

data yaitu: 

1. Data Reduction  

 Mereduksi data atau data reduction bermakna merangkum, melakukan seleksi 

soal yang utama, menetapkan focus terhadap yang penting serta mencari tema 

dansistemnya.  

 Dengan demikian hal yang telah direduksi akan memberikan deskripsi yang 

lebih konkrit. Untuk melancarkan penulis dalam melakukan pengumpulan data. 

pereduksian data dituntun oleh tujuan yang ingin didapatkan. 

2. Data Display 

 Merupakan penjelasan data dengan proses data di lapangan berupa hasil 

interview dan dokumentasi yang telah di analisis berdjasarkan dengan teori-teori 

yang telah jelaskan sebelumnya. 

3. Verification  

 Verification atau pengambilan konklusi ialah aktivitas penjabaran secara 

secara lengkap objek yang diteiti, tahapan pengambilan konklusi melalui 

penggabunkan informasi yang telah dirancang pada suatu bentuk yang sesuai 

dengan penjabaran dan melalui informasi tersebut, penulis dapat menjabarkan 

konklusinya dari perspektif penulis untuk lebih memperjelas hasil penelusuran 

penelitian. 

 G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

 Uji keabsahan data pada penelitian ini mengakomodir uji akurasi. Uji 

kredibilitas data terhadap data dari hasil penelitian kualitatif antara lain digunakan 

dengan: 

 

1. Triangualiasi  
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 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini djimaksudjkan sebagai 

pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode. Pada penulisan 

ini memuat triangulasi sumber dan  triangulasi pengumpulan data. 

2. Menggunakan bahan referensi  

 Bahan referensi yang dimaksudkan disini ialah adanya penguat dalam 

membuktikan data yang telah diperoleh oleh penulis . Penelitian ini menggunakan 

rekaman, interview dan dokumentasi, hasil observasi sebagai bahan referensi.35 

                                                           
35 Nana Syaodih Sukma Dinata, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktik, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), h. 226 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Subjek Penelitian 

1. Sulawesi Selatan  

Sulawesi Selatan  adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian 

selatan pulau Sulawesi. Pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi terletak di 

kota Makassar. Pada tahun 2020, penduduk Sulawesi Selatan berkisar 9.073.509 

jiwa, dengan kepadatan 194,22 jiwa/km². Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Sulawesi selatan pada tahun 2020 yakni 71,93 (Urutan ke-12 di Indonesia)36. 

Dengan mayoritas populasinya beragama Islam, selain dibeberapa daerah seperti,  

daerah Tana Toraja, Toraja Utara dan sebagian wilayah di daerah Luwu Utara, 

Luwu Timur, dan Luwu beragama Kristen Protestan. 

 

Gambar: 4.1 Peta Provinsi Sulawesi Selatan 

Letak Wilayah Sulawesi Selatan 0o12’ – 8’ Lintang Selatan dan 116o48’ – 

122o36’ Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara Sulawesi Barat, Sebelah Timur 

                                                           
36Sulawesi Selatan “Profile Sulawesi Selatan” https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan (diakses 

pada 26 Oktober 2021) 
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Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Sebelah Barat Selat Makassar, Sebelah 

Selatan Laut Flores. 

Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km2 dengan Jumlah Penduduk 

Tahun 2012 ¬+ 8.214.779 Jiwa dengan Kepadatan Penduduk 175,84 Jiwa/km2 

yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 

kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku 

Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja37.   

2. Dinas Koperasi dan UKM 

a. Profil 

Pembentukan perangkat organisasi pemerintah berdasarkan ketentuan 

Menteri dalam Negri (mendagri) NO. 57 tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, pasal 5 dijelaskan tentang susunan 

organisasi di daerah sekurang-kurangnya dibentuk dinas daerah meliputi:  

1). Dinas kesehatan 

2). Dinas pendidikan 

3). Sosial dan tenaga kerja 

4). Dinas kependudukan dan catatan sipil  

5). Dinas perhubungan, komunikasi dan informasi 

6). Dinas pekerjaan umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan tata     

ruang) 

7). Dinas Koperasi dan UKM 

                                                           
37Sulawesi Selatan “Profile Provinsi”  https://sulselprov.go.id/pages/profil_provinsi (diakses pada 26 

Oktober 2021) 
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Kemudian pembentukannya berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi 

Selatan NO. 44 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi dan tugas 

fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM. Visi Misi organisasi Dinas 

UKM tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti Visi Misi kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih, adapun visi pemerintah provinsi Sulawesi 

Selatan adalah: 

“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif Inklusif Dan 

Berkarakter”. Kemudian dijabarkan kedalam sebuah misi yaitu: 

 1). Birokrasi yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter, 

 2). Peningkatanpembanguna, berkualitas, dan aksisibel, 

 3). Ekspansi pusat-pusat peningkatan ekonomi baru yang produktif 

4). Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif 

5). Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang  

berkelanjutan.38 

b. Susunan Pengurus 

Dinas Koperasi dan UKM adalah salah satu elemen lembaga pemerintah 

Sulawesi selatan yang dibentuk mengacu pada Peraturan daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan NO. 7 tahun 2019 bahwa Koperasi dan Usaha Kecil memiliki 

peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat, meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan mengentaskan 

kemiskinan. Kemudian dibentuk susunan pengurus Dinas Koperasi dan UKM 

Sulawesi Selatan 

                                                           
38Zainudin, S.E., M.M, Wawancara 27 Oktober 2021  
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1). Kepala Dinas Koperasi dan UKM: H. Abdul Malik Faisal, SH,. M. Adm. 

Pem. 

2). Skretaris Dinas: Meyke NS S.T., M.M 

3). Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penegembangan Koperasi dan UKM: 

Zainuddin, S.E., M.M 

4). Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan: Hj. Aryanty Aruji, S.T., 

M.Si 

5). Kepala Bidang UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan: Deimun Syamsyiar, S. 

sos., M.Si 

6). Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu: Dra. Hj. Andi Diah 

3. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI) 

a. Sejarah  

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan melalui intruksi dari 

Pemerintah supaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif untuk 

menurunkan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI 

terbentuk pada tanggal 6 Januari 1989, untuk melakukan audit dan 

pengakuan sertifikasi. Guna memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan 

fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota 

Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen 

Kesehatan  dan MUI.39 

Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan 

Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 

                                                           
39LPPOM MUI “Sejarah LPPOM MUI” https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-

mui (diakses pada 21 Oktober 2021) 
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2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal, melakukan 

pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.  

LPPOM MUI dibentuk oleh MUI sebagai respon atas merebaknya isu 

lemak babi yang meresahkan ummat, sehingga bila dilepas berlarut-larut dapat 

mempengaruhi perekonomian indonesia, karena banyak produk makanan dan 

minuman yang dijauhi oleh konsumen, omset penjualam sejumlah perusahaan 

yang mengalami kelesuan secara signifikan mencapai 20 % hingga 40 %. 

40Sehingga tepatnya pada tanggal 6 Januari 1989 berdiri sebuah lembaga yang 

bernama LPPOM MUI yang merupakan tonggak awal Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) memasuki babak Halal-haramnya pangan olahan, obat-obatan 

dan kosmetika secara konkrit. 

Sekarang pada usianya yang ke-32 tahun, LPPOM MUI semakin 

menunjukkan keberadaanya sebagai institusi sertifikasi halal yang terpercaya, 

pada tingkat nasional maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem 

jaminan halal yang disusun serta aplikasikan oleh LPPOM MUI telah diakui, 

bahkan juga diaplikasikan oleh institusi-institusi sertifikasi halal luar negeri, 

yang kini mencapai 42 lembaga dari 23 negara.  

Berikut profil Lembaga LPPOM-MUI Sulawesi Selatan: 

Nama        : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 

Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi  

Selatan (MUI) 

   Alamat Kantor : Kampus 1 UIN Alauddin Makassar, Jalan Sultan 

Alauddin No. 63  Kota Makassar 90221. 

                                                           
40 LPPOM MUI Sulawesi Selatan “Sejarah LPPOM MUI” https://www.halalmuisulsel.org (diaksek 

pada 21 Oktober 2021) 
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 Email   : lppommuisulsel06@yahoo.com  

Telp/Fax  : 0411-863909  

Call Center  : +62 811 4706 125   

Website  : Https://www.halalmui.org/ 

Waktu Pelayanan : Senin – Sabtu, pukul 8:30 – 16:00 WITA.41 

b. VISI dan MISI 

1). Visi 

Menjadi lembaga serifikasi halal kredibel di Indonesia dan 

internasional, untuk memberikan kemaslahatan bagi umat Islam serta 

menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standard 

halal yang diakui secara nasional dan internasional. 

2). Misi 

LPPOM MUI memiliki empat misi yang merupakan penjabaran dari 

visi mereka. Empat poin misi tersebut antara lain: 

a. Membuat dan mengembangkan standard system pengembangan halal 

b. Melalkukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan        

dikonsumsi masyarakat. 

c. Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi 

produk halal. 

d. Memberikan informasi yang lengkap yang akurat mengenai kehalalan   

produk dari berbagai aspek.42 

                                                           
41https://www.halalmuisulsel.org/page/static/sejarah-lppom-mui-provinsi-sulsel (diakses pada 21 

Oktober 2021) 
42LPPOM MUI Sulawesi Selatan, “Visi Misi dan Lingkup Kerja LPPOM MUI Sulawesi Selatan”, 

https://www.halalmuisulsel.org/page/static/visi-misi-lingkup-kerja (diakses pada tanggal 21 Oktober 2021). 
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c. Logo Halal 

 

Gambar: 4.2 Logo halal MUI 

  Logo halal yang dipakai LPPOM MUI ialah logo lingkaran Majelis 

Ulama Indonesia dengan tulisan halal Arab di tengahnya. Logo ini merupakan 

logo resmi yang dipakai dan sudah disetujui antara MUI dan BPOM. Arti dari 

logo halal yang terstandar ialah bagian metode komunikasi antara konsumen 

dan produsen. Bahwa pihak produsen telah mendapatkan jaminan halal terhadap 

produk yang dikelolanya, sehingga konsumen mendapatkan ketenangan dan 

ketentraman batin untuk mengkonsumsi produk-produk yang dipasarkan 

produsen.43 

 

 

d. Susunan Pengurus 

  LPPOM MUI Sulawesi Selatan terbentuk pada tanggal 7 Mei 1999 / 21 

Muharram 1420 H dengan terbitnya Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan No. 010/MUI/-SS/V/1999. 

Semenjak dibentuknyahingga saat ini, LPPOM MUI Sulawesi Selatan telah 

                                                           
43LPPOM MUI Sulawesi Selatan “SK Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan tentang Logo Halal” 

https://www.halalmuisulsel.org/page/static/keputusan-kebijakan (diakses pada 22 Oktober 2021) 
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beberapa kali terjadinya perombakan kepengurusan. Struktur pengurus LPPOM 

MUI Sulawesi Selatan masa amanah 2020-2025  

a. Direktur: Tajuddin Abdullah, ST, M.Kes 

b. Wadir Kesekertariatan: Drs. H. Jamaluddin Saleh, BcHk 

c. Wadir Auditing dan Sistem Jaminan Halal: Nurmayani, S.Si, Apt 

d. Wadir Sosialisasi: drh. Wahyu Suhadji 

e. Kepala Bidang Administrasi: Andi Mutiah Anwar, ST 

f. Kepala Bidang Keuangan: Ir. H. Suparwo 

g. Kepala Bidang Auditing: Ernawati, S.Si 

h. Kepala Bidang Pelatihan: Raudhatul Jannah Syarief, STP 

i. Kepala Bidang Sistem Jaminan Halal: Arniati Samaila, S.Si, M.Kes 

j. Kepala Bidang Informasi Halal: Achmad Juwaeni, S.Farm, Apt 

k. Kepala Bidang Sosialisasi: M. Rusdi, S.Si, M.Si, Apt44 

 

 

 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal 
 

                                                           
44 LPPOM MUI Sulawesi Selatan “Susunan Pengurus LPPOM MUI Sulawesi Selatan” 

https://www.halalmuisulsel.org/page/static/susunan-pengurus-lppom-mui (diakses pada 22 Oktober 2021) 
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Diagram 4.1 Alur Sertifikasi Halal 

  Agar mendapatkan akses atau prosedur dalam mendapatakan sertifikasi 

halal terbilang cukup dipermudah dengan mengikuti beberapa tahap tertentu, 

dijelaskan oleh bapak Ahmad Juwaeni sebagi berikut: 

“Untuk proses sertifikasinya setia tahunnya memang UMKM kita yang 
mendaftar itu terus meningkat, metode yang gunakan memang selama ini 
sudah online, mereka tinggal masuk ke website LPPOM MUI. Dan 
sekarang terlebih dahulu pelaku atau perusahaan untuk mendaftarkan 
sertifikasi halal harus mendaftar ke Badan Jaminan Produk Halal (BJPH). 
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Dan setelah terima Surat Tanda Terima Dokument (STTD), kemudian 
melakukan registrasi ke LPPOM MUI”45. 

Para pengusaha yang ingin mendaftarkan produknya untuk diberi label halal 

dapat melakukan pengajuan baik secara online maupun offline dengan 

mempersiapkan syarat-syarat tertentu. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan 

dengan menyiapkan berbagai berkas persyaratan yang telah ditentukan. Salah-satu 

yang wajib adalah Surat Tanda Terima Dokument (STTD) dari Badan Jaminan 

Produk Halal (BJPH), Nomor Induk Berusaha (NIB), KTP pemilik usaha dan 

NPWP. Ketentuan ini sesuai dengan pernyataan dari dinas UMKM sebagai 

berikut: 

Kami memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan 
sertifikasi halal, melalui ketentuan-ketentuan yang harus di lakukan oleh 
UMKM. Diantaranya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), KTP 
Pemilik dan NPWP, harus memiliki izin PIRT atau sertifikat yang 
diberikan kepada UMKM”.46 

Setelah menyiapkan berbagai persyaratan tersebut, produk yang akan 

disertifikasi mesti melalui tahap audit atau pemeriksaan. Pada tahap ini produk 

tersebut akan diperiksa dari berbagai aspek mulai dari cara pembuatan dan bahan 

yang digunakan untuk membuatnya. Setelah melalui tahap audit, maka hasil dari 

audit akan di evaluasi kembali kemudian dibahas dalam fatwa ulama. Jika 

memenuhi fatwa atau dengan kata lain sudah sesuai ketentuan, maka produk akan 

diberi sertifikasi halal dan diperbolehkan untuk dilabelisasi halal. Tentunya 

sebelum diberi sertifikasi dan labelisasi halal maka perusahaan pemohon masih 

harus menyediakan beberapa berkas tambahan. Bagi produk yang tidak lulus di 

fatwa ulama akan kembali ke tahap audit bahan.  

2. Perkembangan UMKM Halal di Sulawesi selatan 

                                                           
45Ahmad Juwaeni, S.Farm., Apt. Wawancara, 21 Oktober 2021 
46Andi Erni, Wawancara, 21 Oktober 2021 
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Bagi umat Islam mengkonsumsi dan melakukan suatu pekerjaan atau usaha 

yang halal merupakan konsekuensi logis dari ber-Islamnya seseorang. Secara tidak 

langsung, masuk Islam artinya mengikatkan diri pada hukum yang mengharuskan 

seseorang hidup secara halal dan thoyyib dalam segala hal. Perihal tersebut terkait 

dengan instruksi Allah SWT. yang termaktub dalam QS. Al-Maidah 5/88 

َ الَّذِيْٓ انَْتمُْ بِهٖ مُؤْمِنوُْنَ  ّٰဃ اتَّقوُا ُ حَلٰلاً طَيِّباًۖ وَّ ّٰဃ ُا رَزَقَكُم ٨٨وَكُلوُْا مِمَّ  

Terjemahannya: 

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai 
rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 
beriman kepada-Nya. 

 Melaui ayat di atas Allah SWT. menghendaki pada umat-Nya supaya 

mereka mengkonsumsi rezeki yang baik lagi halal, yang telah dikaruniakan-Nya 

kepada umat-Nya. Halal  disini memuat pengertian halal wujudnya/barangnya dan 

halal cara mendapatkannya. Sedangkan “baik” dari segi kemanfaatannya, yakni 

yang memiliki manfaat dan kemaslahatan bagi tubuh.47 Maksud ayat di atas tidak 

terbatas hanya pada produk makanan semata, tetapi juga produk-produk lainnya 

seperti kosmetika, obat-obatan dan barang lainnya yang harus halal. Maka penting 

bagi Negara menjamin kenyamanan dan kehalalan suatu produk-produk UMKM 

yang diberikan akses pelayanan kepada produsen/pelaku UMKM.  

Peran UMKM halal untuk membantu negara mencapai target 

perkembangan ekonominya telah berjalan cukup panjang, melalui percrutan tenaga 

kerja dalam berbagai bidang sector usaha. UMKM halal adalah sektor yang telah 

menjamin ketangguhannya dalam menghadapi tantangan krisis. Untuk 

                                                           
47Al-Qur’an Kemenag “Al-Qur’an dan Tafsirnya” https://quran.kemenag.go.id/sura/5 (diakses pada 22 

Oktober 2021) 
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melaksanakan prosedur tersebut terlebih dahulu harus dapat dipastikan bahwa 

setiap produk barang dan jasa yang ada di masyarakat dapat dibuktikan (dikenali) 

apakah dibolehkan (halal) dan sehingga dapat dikonsumsi, dan digunakan ataukah 

tidak baik (haram) sehingga harus ditinggalkan, tentu halal haram yang dimaksud 

adalah bagi pemeluk agama Islam. Tujuan labelisasi halal terhadap UMKM 

dilakukan untuk memberikan kepastian kehalalan, sehingga dapat menenteramkan 

batin.  

Perkembangan UMKM halal di Indonesia memiliki perbedaan  antara satu 

kabupaten/kota dengan yang lainnya pada lingkup provinsi Sulawesi Selatan. Hal 

ini dikarenakan kondisi geografi, sosial dan budaya setiap daerah berbeda. Sebagai 

contoh, untuk daerah Sulawesi Selatan sendiri, Makassar yang merupakan ibu kota 

provinsi sekaligus pusat perekonomian Sulawesi Selatan memiliki tingkat 

perkembangan UMKM halal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah 

lain. Kondisi ini tak lepas dari kepadatan penduduk di kota Makassar yang cukup 

tinggi yaitu sekitar 1,5 juta jiwa atau 17,15% dari total penduduk Sulawesi Selatan 

pada tahun 2018. Nilai ini jauh lebih meningkat dari daerah Gowa dan Bone yang 

berada di urutan kedua ketiga dengan angka 761 ribu jiwa untuk Gowa dan 755 

ribu jiwa untuk wilayah Bone. Kondisi ini tentu sangat menunjang berbagai 

UMKM untuk tumbuh dan berkembang di kota Makassar. Sebagai gambaran lebih 

mudahnya terkait perkembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan, silahkan 

perhatikan diagram batang berikut: 
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Diagram 4.2 Jumlah UMKM Halal di Sulawesi Selatan tahun 2019-202148 

Berdasarkan data dari BP-POM MUI Sul-Sel, persebaran usaha yang telah 

diberi sertifikasi halal mencakup 21 terhitung 24 kabupaten dan kota di wilayah 

Sulawesi Selatan. Daerah tersebut antara lain Makassar, Luwu Timur, Luwu Utara, 

Bantaeng, Soppeng, Palopo, Maros, Pinrang, Bulukumba, Enrekang, Tana Toraja, 

Gowa, Pare-pare, Pangkep, Bone, Sinjai, Toraja Utara, Wajo, Jeneponto, Sidrap, 

dan Barru. Adapun kabupaten yang tidak termasuk yaitu Selayar, Luwu, dan 

Takalar. Makassar menempati urutan pertama dengan 61 usaha yang telah 

bersertifikasi halal, diikuti oleh Luwu Timur dan Luwu Utara dengan masing-

masing 37 dan 31 usaha. Adapun posisi terendah ada pada kabupaten Sidrap 

dengan hanya 1 unit usaha yang telah bersertifikasi halal. 

Berdasarkan informasi dari Ibu Andi Erni mengenai prospek UMKM di 

Sulawesi Selatan, mengalami peningkatan jumlah selama dua tahun periode 

terkahir. Artinya, pertumbuhan UMKM halal di Sulawesi Selatan mengalami trend 

                                                           
48 LPPOM Sulawesi Selatan, Data Sertifikasi Halal di Sulawesi Selatan, No.523/LP.POM/MUI-

SS/X/2021. 
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yang positif. Tentunya peningkatan ini diharapkan akan terus berlanjut ke 

depannya. Ibu Andi Erni menuturkan: 

“Terkait dengan prospek UMKM di Sulawesi Selatan, dimana dalam dua 
tahun terakhir terus bergairah mengalami pertumbuhan yang cukup 
signifikan, dengan variasi pertumbuhan per 2019-2020 dengan selisih 
peningktan 339,917 total jumlah UMKM”.49 

Peningkatan UMKM selama kurun waktu 2019-2020 berada pada selisih 

339,917 total jumlah UMKM. Prospek UMKM ini bisa dikatakan cukup baik, 

dengan demikian peran semua pihak, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, 

memiliki peran yang penting untuk mendorong semangat dan minat masyarakat 

dalam berbisnis. Khususnya untuk lebih mengembangkan usaha mereka ke arah 

UMKM halal yang bersertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Tentunya, melalui 

sinergi ini, diharapkan prospek pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan 

menjadi lebih baik lagi. 

3. Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM Halal Sulawesi Selatan 

Tantangan dalam pengembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan adalah 

kurang pahamnya masyarakat terhadap pentingnya labelisasi halal. Beberapa 

mengetahui terkait labelisasi halal, namun belum sepenuhnya memahami arti 

penting labelisasi halal pada sebuah produk. Kenyataan tersebut tercermin dari 

pernyataan bapak Achmad Juwaeni, S.Farm, Apt. selaku kepala bidang informasi 

halal LPPOM MUI Sulawesi Selatan sebagai berikut: 

“Para pelaku UMKM dan Masyarakat dalam hal ini masih terbilang 
beragam paham, ada yang sudah memahami dan ada juga yang baru 
memahami, jadi sejauh ini ada yang betul-betul mengerti dan ada yang 
baru mengerti setelah disertifikasi baru paham, bahwa pentingnya itu buksn 
cuman dilabel saja melainkan juga untuk mengembangkan bisnis mereka. 
Karna beberapa toko ritel modern untuk UMKM itu tidak bisa masuk kalau 
tidak punya sertifikasi halal atau logo halal MUI pada produk mereka. Dan 
masyarakat sudah cukup cerdas melihat ketersedian barang atau produk di 

                                                           
49Andi Erni, Wawancara, 21 Oktober 2021  
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lapangan, mereka hanya akan mengkonsumsi barang atau produk yang 
tercantum label halal di dalamnya. Artinya masyarakat sangat selektif 
untuk menentukan pilihan barang yang baik untuk dikonsumsi”.50 

 

Para pelaku UMKM baru menyadari pentingnya sertifikasi halal ini setelah 

mereka merasakan manfaat pasar dari produk mereka. Artinya, ada kesulitan 

tersendiri bagi sebuah produk untuk masuk pasar jika belum memiliki sertifikasi 

halal. Masyarakat dalam menentukan pilihan barang atau produk untuk 

dikonsumsi cenderung mengutamakan skala prioritas produk yang berlabelkan 

halal MUI. Tentunya, perilaku ini didasarkan pada kesadaran masyarakat muslim 

untuk mengonsumsi makanan halal dan baik sesuai perintah agama Islam. Kondisi 

ini memungkinkan produk berlabel halal untuk lebih mudah terserap oleh pasar 

dibandingkan dengan produk yang tidak berlabelkan halal. 

Kendala lain bagi pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan yaitu 

kurang pahamnya pelaku usaha yang telah berlabel halal bahwa label halal pada 

produk mereka memiliki batas kadaluarsa yang apabila telah sampai maka harus 

dilakukan perpanjangan. Bahkan, banyak dari pelaku usaha UMKM halal tidak 

mengetahui lama masa berlaku dari sertifikasi halal milik mereka, bapak Ahmad 

Juwaeni menjelaskan sebagi berikut:  

“Hal ini yang menjadi kelemahan UMKM kita, terkadang kebanyakan dari 
pelaku UMKM kita lupa atau tidak menyadari hal tersebut, apalagi yang di 
fasilitasi bahkan tidak menyadari bahwa sertifikatnya telah ekspayer, jadi 
kami melakukan pendataan kembali UMKM yang telah habis masa 
sertifikasinya, lalu kami melakukan kordinasi dengan mengirmkan surat 
kepada pihak yang bersangkutan. Dan mereka dapat memilih jalur 
registrasinya apakah melalui jalur mandiri atau melalui fasilitasi oleh 
stakeholder terkait yang mempunyai fasilitas untuk akses penerbitan 
sertifikasi halal”. 51 

                                                           
50Ahmad Juwaeni, S. Farm., Apt. Wawancara, 21 Oktober 2021  
51Ahmad Juwaeni, S. Farm., Apt. Wawancara, 21 Oktober 2021 
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Pelaku UMKM kurang memperhatikan keberlangsungan status kehalalan 

usaha/produk mereka. Sehingga stakeholder terkait dan LPPOM MUI harus secara 

kontinuitas melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada perusahaan dan pelaku 

UMKM. Tentu, peristiwa ini menjadi hambatan tersendiri karena mengganggu 

fokus LPPOM MUI untuk memberikan sertifikasi baru bagi pelaku usaha lain, 

alih-alih malah sibuk mengurusi kembali produk UMKM yang telah tersertifikasi. 

Harusnya pelaku usaha UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal bisa 

mempermudah pekerjaan LPPOM MUI, dengan selalu memperhatikan batas 

kadaluarsa sertifikasi mereka dan melakukan perpanjangan jika ternyata telah 

masuk masa tenggang atau kadaluarsa. 

Tantangan lain pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan adalah 

sulitnya menjangkau beberapa daerah untuk mengembangkan UMKM halal. Hal 

ini tercermin dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang sama sekali belum 

meiliki UMKM halal. Beberapa daerah ini misalnya Takalar, Enrekang, dan Wajo. 

Kendala di beberapa daerah ini yaitu sulitnya akses ke daerah tersebut dan 

minimnya pengetahuan atau informasi kepada pelaku UMKM di sana terkait 

pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mereka. 

Beralih ke peluang, peluang terbesar pengembangan UMKM halal di 

Sulawesi Selatan yaitu mulai munculnya beberapa pelaku usaha yang memiliki 

kesadaran akan pentingnya labelisasi halal. Dikarenakan ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor terutama karena faktor dorongan keuntungan yang didapatkan jika 

sebuah produk bersertifikasi halal. Peluang pasar produk halal tentu lebih baik 

daripada produk yang belum memiliki label halal. Peristiwa ini tercermin dari 

pernyataan bapak Ahmad Juwaeni, sebagai berikut: 

“Untuk UMKM itu ada secara mandiri dan difasilitasi oleh beberapa 
stakeholder ada dari BUMN maupun lembaga pemerintah atau dinas terkait 
yang ada di kabupaten dan kota yang tersebar di provinsi Sulawesi selatan  
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yang dimulai dengan adanya program pelatihan dan pendampingan sampai 
dengan terbitnya sertifikasi halal. Perusahaan-perusahaan mengurus 
sertifikasi halal kadang kesadarannya karena ada permintaan atau target 
bisnis yang di inginkan. Kita sebagai LPPOM MUI mensosialisasikan 
supaya dia sadar akan pentingnya sertifikasi halal karena tanpa kesadaran 
pelaku usaha atau produsen mungkin sertifikasi halal itu hanya sekedar 
sertifikat”.52  

Diketahui juga bahwa sertifikasi halal itu bukan hanya sekedar sertifikat. 

LPPOM MUI telah memberikan sosialisasi terkait pentingnya labelisasi halal. 

Bahwa, sertifikat halal sebuah produk bukanlah sekedar sertifikat, tetapi bentuk 

pengakuan dan kelayakan sebuah produk untuk dikonsumsi oleh umat muslim. 

Oleh karena itu selain berdampak pada penjualan produk, labelisasi halal juga 

sangat berguna dalam memberikan rasa aman bagi konsumen.  

Berdasarkan beberapa pemaparan sebelumnya, secara garis besar peluang 

dan tantangan pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan dapat dilihat 

melalui tabel berikut: 

 

Peluang Tantangan 

Pertumbuhan UMKM Sulawesi Selatan 

yang terus mengalami peningkatan 

Minimnya literasi label halal pelaku 

usaha 

Mulai tumbuhnya kesadaran pelaku 

usaha tentang pentingnya label halal 

Akses ke beberapa daerah masih cukup 

sulit 

Peluang pasar produk halal yang cukup 

besar di Sulawesi Selatan 

Akses informasi yang masih minim di 

beberapa daerah bagi pengusaha 

                                                           
52Ahmad Juwaeni, S.Farm., Apt. Wawancara, 21 Oktober 2021  
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Tabel 4.1 Peluang dan tantangan pengembangan UMKM halal di Sulawesi 

Selatan 

Terakhir, salah-satu tantangan pengembangan UMKM halal di Sulawesi 

Selatan yaitu masih minimnya akses informasi di beberapa daerah. Akibatnya, 

para pengusaha kesulitan mendapatkan informasi tentang labelisasi halal baik 

secara online maupun offline. Selain itu, peran keterbatasan infrastruktur 

teknologi seperti akses jaringan insternet berperan penting dalam menghambat 

pengusaha mendapatkan informasi terkait sertifikasi halal.  

4. Strategi Pengembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan 

Strategi LPPOM MUI dalam pengembangan UMKM halal adalah melakukan 

upaya strtegis melalui program kerja mereka. Untuk menjaga kontuinitas dan 

meningkatkan minat pelaku/produsen untuk terus bergelut pada usaha/bisnis halal, 

LPPOM MUI melaksanakan beberapa strategi, sesuai dengan pernyataan dari 

bapak Ahmad Juwaeni sebagai berikut: 

“Kami melaukan pendataan yang akurat, melakukan sosialisasi dengan 
mengunakan media sosial (medsos), Untuk kalangan masyarakat 
pendidikan, media sosialisasi yang digunakan adalah situs website: 
https://www.halalmuisulsel.org/, Halal Food Goes To School, 
Seminal/Talkshow halal dan Olimpiade Halal melakukan follow up kepada 
pihak UMKM yang telah habis masa berlakunya (ekspayer). Mengadakan 
vestifal halal dengan beban biaya nol rupiah atau gratis dan adanya promo 
biaya sertifikasi. Melalui kebijakan pemerintah provinsi dengan anggaran 
sertifikasi gratis”.53 

Pernyatan di atas menjelaskan bahwa, LPPOM MUI menjalankan program 

melalui beberapa metode diantaranya melalui jalur online dengan memanfaatkan 

media sosial, menyiapkan platform berupa website untuk kemudahan akses, serta 

melalui jalur offline dengan mengadakan rangkaian kegiatan seperti: Festifal halal, 

dan menawarkan promo biaya sertifikasi. Semuanya dilakukan untuk menarik 

                                                           
53Ahmad Juwaeni, S.Farm., Apt. Wawancara, 21 Oktober 2021   
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minat atau keinginan para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mereka untuk 

diberi label halal. Selain itu, kegiatan-kegiatan ini berguna untuk meningkatkan 

literasi para pengusaha tentang labelisasi halal. 

LPPOM MUI di setiap periode dan setiap tahunnya melaksankan beberapa 

program kerja sebagai upaya dalam pengembangan UMKM Halal. Program kerja 

ini dilaksanakan secara terstruktur baik di daerah maupun pusat. Pernyataan ini 

sebagaimna dijelaskan oleh bapak Ahmad Juwaeni, sebagai berikut: 

“Dalam pengembangan UMKM Halal di Sulawesi selatan kami 
melaksanakan beberapa program, baik dari pusat maupun daerah 
diantaranya ada EXPO dan Sosialisasi, membantu pelaku UMKM 
melengkapi dokumen sertifikasi halal yang secara langsung, biasanya kami 
lakukan setiap tahunnya”.54 

Pernyatan ini menjelaskan bahwa LPPOM MUI mempunyai program rutin 

tahunan dari LPPOM MUI Pusat dan daerah yang dijalankan secara rutin setiap 

tahunnya. Program ini misalnya yang pertama adalah EXPO, yang bertujuan 

memberi edukasi masyarakat soal labelisasi halal. Contohnya, Makassar Halal 

Expo yang di adakan LPPOM MUI di Celebes Convention Centre (CCC) pada 

tanggal 17-20 Oktober 2019. Selain mengadakan expo, LPPOM MUI juga sering 

mengadakan sosialisasi labelisasi halal untuk mengedukasi masyarakat terutama 

pelaku usaha tentang pentingnya labelisasi halal. Sebagai contoh, LPPOM MUI 

bekerjasama dengan Bank Indonesia Sulawesi Selatan dalam mengadakan 

workshop sertifikasi halal yang menghadirkan beberapa stakeholder misalnya 

Asbisindo. Workshop tersebut diadakan pada tanggal 15 September 2018 di lantai 

4 gedung Bank Indonesia Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Sudirman, 

Makassar. Selain mengadakan expo dan workshop, LPPOM MUI juga memberi 

kemudahan kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk mereka untuk 

                                                           
54Ahmad Juwaeni, S.Farm., Apt. Wawancara, 21 Oktober 2021   
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disertifikasi halal dengan cara membantu melengkapi berkas pendukung pelaku 

usaha dan memberikan pelayanan sertifikasi sebaik mungkin sesuai prosedur 

yang berlaku. 

Selain melakukan soialisasi, LPPOM MUI juga turut aktif mendampingi 

pelaku-pelaku UMKM. Pendampingan ini juga melibatkan pemerintah kota dan 

stakeholder terkait.  Bapak Ahmad Juwaeni selaku ketua bidang informasi halal 

LPPOM MUI Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa: 

“Untuk UMKM itu ada secara mandiri dan difasilitasi oleh beberapa 
stakeholder ada dari BUMN maupun lembaga pemerintah atau dinas terkait 
yang ada di kabupaten dan kota yang tersebar di provinsi Sulawesi Selatan  
yang dimulai dengan adanya program pelatihan dan pendampingan sampai 
dengan terbitnya sertifikasi halal. Perusahaan-perusahaan mengurus 
sertifikasi halal kadang kesadarannya karena ada permintaan atau target 
bisnis yang di inginkan. Kita sebagai LPPOM MUI mensosialisasikan 
supaya dia sadar akan pentingnya sertifikasi halal karena tanpa kesadaran 
pelaku usaha atau produsen mungkin sertifikasi halal itu hanya sekedar 
sertifikat”.55 

Terdapat proses pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh 

stakeholder misalnya BUMN maupun pemerintah terhadap para pelaku usaha agar 

memiliki kesadaran untuk mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan 

sertifikasi halal. Kegiatan ini menjadi sangat penting agar para pengusaha bisa 

paham manfaat dari sertifikasi halal bukan hanya sekedar sertifikat bahwa 

produknya dapat dikonsumsi umat muslim, namun juga sebagai bentuk 

perlindungan konsumen muslim dan sebagai penunjang promosi atau terserapnya 

produk mereka oleh pasar yang kebanyakan konsumennya adalah umat muslim. 

Bahasa sederhanaya, label halal akan membantu sebuah UMKM lebih cepat 

menjual produknya dan terus meningkatkan pendapatan, bertumbuh serta 

berkembang sebagai pilar ekonomi bangsa. 
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  Agar mendapatkan akses atau prosedur dalam mendapatakan sertifikasi 

halal terbilang cukup dipermudah dengan mengikuti beberapa tahap tertentu, 

dijelaskan oleh bapak Ahmad Juwaeni sebagi berikut: 

“Untuk proses sertifikasinya setia tahunnya memang UMKM kita yang 
mendaftar itu terus meningkat, metode yang gunakan memang selama ini 
sudah online, mereka tinggal masuk ke website LPPOM MUI. Dan 
sekarang terlebih dahulu pelaku atau perusahaan untuk mendaftarkan 
sertifikasi halal harus mendaftar ke Badan Jaminan Produk Halal (BJPH). 
Dan setelah terima Surat Tanda Terima Dokument (STTD), kemudian 
melakukan registrasi ke LPPOM MUI”56. 

Sekarang, pelaku UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya 

untuk disertifikasi secara online. Jadi, wirausaha dapat dengan mudah untuk 

mengakses sertifikasi dari LPPOM MUI. Tentu, cara ini akan sangat praktis 

terutama bagi pengusaha yang berada di luar kota lokasi kantor LPPOM MUI. 

Selain kemudahan dari segi pendaftaran, kemudahan lain yang diberikan yaitu 

terkait legalitas. Kemudahan ini dilaksanakan melalui program unggulan yang 

dicanangkan oleh Dinas UKM, dalam hal ini dinas UKM melaksankan beberapa 

program diantaranya dijelaskan Ibu Andi Erni sebagai berikut:  

“Kami dari Dinas Koperasi dan UKM melakukan program pembinaan 
sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam hal legalitas.  
Kami memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan 
sertifikasi halal dengan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh UMKM. 
Diantaranya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), KTP Pemilik 
dan NPWP, harus memiliki izin PIRT atau sertifikat yang diberikan kepada 
UMKM”.57 

Dari pernyataan di atas, sangat jelas bahwa pengusaha diberi kemudahan 

dalam mengurus berkas syarat pengajuan sertifikasi halal. Berkas-berkas ini 

meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), KTP pemiilik usaha dan NPWP. Semua 

berkas ini akan disiapkan oleh pelaku usaha dengan arahan atau penyuluhan oleh 

                                                           
56Ahmad Juwaeni, S.Farm., Apt. Wawancara, 21 Oktober 2021 
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dinas UMKM agar lebih mudah pengurusannya. Selain itu, dinas UMKM selain 

melaksanakan fasilitas UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, juga 

memfasilitasi merk dan PIRT. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Zainuddin, S.E., 

M.M, sebagai berikut: 

“Dinas koperasi dan UKM selain memfasilitasi UMKM mendapatkan 
sertifikat halal, juga melakukan program fasilitas merk dan Produk Industri 
Rumah Tangga (PIRT), karna untuk mendapatkan sertifikasi halal, sebuah 
produk harus didahului mempunyai PIRT yang dikeluarkan Dinas 
Kesehatan. Dan untuk tahun ini Dinas Koperasi dan UKM telah 
memfasilitasi kurang lebih 25 UMKM yang mempunyai produk untuk 
mendapatkan sertifikasi halal dan itu gratis, dibiayai oleh pemerintah, 
dengan dokumen pendukung”. 58 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM 

merupakan sebagai institusi yang memfasilitasi UMKM untuk diterbitkannya 

sertifikasi halal, melakukan sinergitas dengan lembaga penerbit yaitu dinas 

kesehatan. Fasilitas ini terutama terkait pengadaan Produk Industri Rumah Tangga 

(PIRT) dan merk sebagai syarat diterbitkannya sertifikasi halal. Menariknya, 

fasilitas ini diberikan secara gratis sehingga akan lebih memberi kemudahan bagi 

pelaku usaha karena tak perlu mengeluarkan biaya. Menurut keterangan bapak 

Zainuddin selaku ketua dinas UMKM Sulawesi Selatan, setidaknya ada 25 

UMKM yang telah mengikuti program ini sepanjang tahun 2021.  

5. Sinergi Pengembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan 

a. Peran LPPOM MUI Sulawesi Selatan 

Di Indonesia, tugas Majelis Ulama Indonesia begitu urgensinya dalam 

membuat pedoman penetapan kehalalan melalui sertifikat halal dari LPPOM 

MUI. Dengan berbagai proses pemeriksaan dari Majelis Ulama Indonesia, 

berupa penilaian terhadap bahan baku maupun tahapan pembuatannya, 

termasuk proses quality control, peralatan, bangunan dan personil yang ikut 
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serta dalam produksi tersebut. Majelis Ulama Indonesia merupakan institusi 

yang kredibel dalam melakukan atau memutuskan kehalalan produk. Dalam hal 

ini Indonesia sudah mewadahi umat Islam melalui adanya UU Nomor 33 Tahun 

2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal) yang lebih memberi kenyamanan dan 

kepastian hukum untuk konsumen memperoleh produk halal59.  

Melalui LPPOM MUI sebagai institusi yang berperan secara inklusif dalam 

proses penetapan dan pengakuan standarisasi produk halal dengan tahapan-

tahapan yang di atur oleh Undang-undang. Artinya, LPPOM Mui adalah ujung 

tombak sertifikasi halal di Sulawesi Selatan. Lembaga ini bertindak sebagai 

pelaksana sertifikasi mulai dari pendataan, pemberian edukasi sertifikat halal, 

pelaksana prosedur sertifikasi halal hingga sebagai lembaga yang berwenang 

mengeluarkan sertifikasi halal dan memperpanjangnya sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

b. Peran Dinas Koperasi dan UMKM 

Dinas UKM sebagai lembaga yang kepalai oleh Kepala Dinas memiliki 

tugas utama melaksanakan perihal dibidang koperasi dan umkm, sesuai dengan 

asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantan di sector UMKM. 

Dengan berbagai derivative kebijakan strategisnya:60 

1. Merancang program operasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas 

2. Mengalokasikan, mengarahkan adanya pelaksanaan tugas kepada pegawai 

sehingga pelaksanaan tugasnya sesuai yang diharapkan  

                                                           
59 Daharmi Astuti, dkk. “Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru 

UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau”. Berdaya, Vol 2, No 1, (2020) h. 24 
60 Dinas Koperasi dan UKM “Tugas Pokok dan Fungsi” https://www.diskop.id/ (Diakses pada 31 

Januari 2021) 
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3. Mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kewajiban dan kegiatan 

derivativenya untuk meninjau kinerja pegawai yang sudah dan yang belum 

kerjakan  

4. Menyusun konsep, memerikas, memaraf dan/atau menandatangani teks-teks 

dinas 

5. Menyelenggarakan, mengikuti atau memimpim pelaksanaan meeting sesuai 

dengan bidangnya. 

6. Membuat policy palnning, pembinaan, controling, pengembangan, dan 

pemberdayaan serta perijinan koperasi dan usaha mikro, kecil dan 

menengah; 

7. Melaksanakan pembuatan, mengkombinasi dan peleburan, fasilitasi 

pembubaran dan problem solving akibat pembubaran koperasi. 

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan koperasi 

dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta kordinasi, memfasilitasi 

membangun adanya kerjasama atau kemitraan dibidang koperasi dan usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

9. Melaksanakan sangsi administrasi kepada pihak koperasi baik di skla 

provinsi maupun lintas daerah kabupaten dan kota, apabila tidak 

menjalankan kewajibannya. 

10. Pengadaan pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, dan 

memberi sangsi bagi karyawan apabila indisipliner, dan untuk PNS pada 

lingkup kerja Dinas Koperasi dan UMKM, yang tidak disiplin dalam 

menjalankan kewajibannya 

11. Membuat dan melaksanakan kebijakan program finansial, perlengkapan, 

dan umum, serta karyawan dalam lingkup Dinas Koperasi dan UMKM. 

kemudian menyusun hasil laporan tugas yang telah dilaksanakan oleh dinas 
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koperasi dan umkm, mengajukan saran dan masukan, pertimbangan kepada 

pimpinan sebagai rferensi penyusunan atau pengambilan kebijakan 

12. melaksanakan tugas kedinasan lain, yang diintruksikan pimpinan 

berdasarkan pada bidang tugasnya, dalam mendorong kelancaran 

pelaksanaan tugas.       

c. Bentuk Kerjasama LPPOM MUI dan Dinas Kopeasi dan UMKM Sulawesi 

Selatan 

Sebagai upaya pengembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan, 

LPPOM MUI Sulawesi Selatan sejauh melakukan kebermitraan atau 

bekerjasama dengan lembaga tertentu, lembaga-lembaga ini tentu saja 

merupakan ahli dan terbaik di bidangnya. Kerjasama ini berguna untuk 

mempermudah pekerjaan LPPOM MUI dalam melakukan sertifikasi halal. 

Lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan LPPOM MUI yang dimaksud 

seperti disampaikan oleh bapak Ahmad Juwaeni: 

“Sejauh ini LPPOM MUI melakuan kerjasama dengan beberapa 
lembaga terkait, diantaranya Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi 
Selatan, dinas perindustrian, dan beberapa stakeholder seperti PLN atau 
BUMN yang memiliki fokus pada pendampingan UMKM”.61 

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa LPPOM MUI sejauh 

ini telah atau sedang melaksankan pengembangan dengan lembaga atau 

instansi terkait. Melakukan kerjasama dengan pemerintahan terkait dan 

beberapa stakeholder dalam pengembangan UMKM dengan program yang 

bervariatif. Tentu saja, lembaga-lembaga terkait yang dimaksud adalah Dinas 

Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, dinas perindustrian, PLN serta BUMN 

lainnya.   
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Hal senada juga disampaikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM 

terkait penyelenggaraan fasilitas sertifikasi halal oleh Dinas UKM tidak 

berjalan secara mandiri, kami melakukan kolaborasi dengan beberapa instansi, 

diantaranya Kemenag dan LPPOM MUI. Hal disampaikan oleh Ibu Andi Erni: 

“Dengan program fasilitas sertifikasi halal gratis yang kami 
distribusikan kepada UMKM, tentunya kami bersinergi dengan pihak 
lembaga yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat 
tersebut, dalam hal ini LPPOM MUI. Dinas UKM hanya fasilisator 
untuk mengakomodir UMKM untuk memperoleh sertifat tersebut, 
selanjutnya akan dikonfrimasi ke pihak LPPOM MUI. Bahwa UMKM 
yang bergerak dibidang pangan, umumnya semua ingin mendapatkan 
legalitas produk mereka, karna dengan adanya legalitas tersebut tentu 
produksi dan penjualannya akan meningkat, ada kepercayaan (trust) 
dari masyarakat  atau konsumen”.62 

Artinya dinas UKM dan LPPOM MUI bersinergi dalam pengembangan 

UMKM Halal dengan pendistribusian sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. 

Mudahnya, dinas UKM yang telah mendata pengusaha melalui program 

sertifikasi halal gratis akan mengirimkan data pengusaha kepada pihak 

LPPOM MUI. Setelah itu, pihak LPPOM MUI akan menindaklanjuti data 

tersebut dengan mengeluarkan sertifikasi halal jika menurut mereka segala 

persyaratan telah dipenuhi oleh pengusaha. Sertifikat halal yang telah keluar 

kemudian diserahkan kembali kepada dinas UKM untuk selanjutnya 

diserahkan kepada pengusaha yang bersangkutan. Melalui kerjasama ini, akan 

lebih mudah bagi LPPOM MUI dalam melakukan sertifikasi karena sudah 

tidak perlu turun langsung ke lapangan mencari pengusaha yang ingin 

mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Semua itu telah dilakukan 

oleh dinas UKM. Jika digambarkan secara sederhana, sinergi LPPOM MUI 

dan dinas UKM dapat dilihat sebagai berikut:  
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Selain bekerjasama dalam distribusi sertifikat halal, dinas UKM dan 

LPPOM MUI juga bekerjasama dalam bentuk lainnya. Kerjasama ini misalnya 

sebagai pemberi informasi data UMKM di Sulawesi Selatan yang dibutuhkan 

LPPOM untuk melihat UMKM baru yang belum disertifikasi halal. Selain 

sebagai pemberi data atau informasi, dinas UKM juga membantu LPPOM 

MUI dalam memberikan pembiayaan dan menfasilitasi UMKM yang ingin 

mendaftar untuk diiberikan sertifikasi halal. Cakupannya yaitu membantu 

UMKM melakukan registrasi di LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi 

halal. Pernyataan ini selaras dengan yang disampaikan  oleh bapak Ahmad 

Juwaeni sebagai berikut: 

“Deskripsi pembagian atau segement program kami ialah, Dinas 
Koperasi dan UKM dalam hal ini sebagai fasilisator yang mengupgrade 
data UMKM di Sulawesi Selatan untuk mebantu mendorong 
penegembangan UMKM tersebut dengan mengalokasi dana bantuan 
atau pembiayaan memfasilitasi guna mendapatkan sertifikasi halal 
kepada LPPOM MUI. Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi pelaku 
UMKM untuk melakukan registrasi sertifkasi halal UMKM kepada 
pihak LPPOM MUI. Sedangkan di LPPOM MUI sendiri, memfasilitasi 
dari UMKM yang terdaftar tadi untuk melakukan pelatihan, audit 
sehingga sampai dengan terbitnya sertifikat halal. Dalam hal ini Dinas 

Gambar 4.4 Sinergi LPPOM MUI dan Dinas UKM 
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Koperasi dan UKM terlibat secara langsung mendaping UMKM dalam 
proses pengauditan”.63 

Setelah dinas UKM menjalankan tugasnya, maka LLPOM MUI juga 

mesti melaksanakan tugasnya dengan baik. LPPOM MUI sendiri menfasilitasi 

UMKM yang telah terdaftar untuk melakukan pelatihan, audit sehingga sampai 

dnegan terbitnya sertifikat halal. Pelatihan ini mencakup pengembangan bisnis, 

strategi penjualan hingga bagaimana mengelola audit keuangan yang benar. 

Melalui cara ini, UMKM tidak hanya mendapatkan sertifikat halal tetapi juga 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam mendukung pengembangannya di 

masa yangan akan datang. Artinya bahwa LPPOM MUI dan Dinas Koperasi 

dan UKM secara bersama telah bersinergi dalam pengembangan UMKM Halal 

di Sulawesi selatan, dengan bagian-bagian segment program tertentu dan 

secara aktif terlibat secara bersama.  

Sinergitas LPPOM MUI dan Dinas Koperasi dan UKM berlangsung 

secara evektif dan berkelanjutan, dengan adanya peningkatan permintaan 

sertifikasi halal setiap tahunnya. Bahkan, permintaan sertifikasi halal datang 

dari beberapa UMKM daerah kabupaten/kota yang baru. Disampaikan oleh 

bapak Ahmad Juwaeni sebgai berikut: 

“Permintaan sertifikasi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan 
dan bahwan masih ada UMKM yang ingin difasilitasi tapi kuota yang 
disediakan oleh pihak Dinas terbatas, karna setiap tahunnya permintaan 
dari kota dan kabupaten terus bertambah, dengan adanya permintaan 
dari kabupaten/kota yang baru”. 64 

Terlihat bahwa dengan adanya permintaan sertifikasi yang terus meningkat 

dari kabupaten dan kota, menunjukan program dan sinergi yang dijalankan 

tersebut cukup evektif menarik serta mendorong adanya peningkatan dari segi 

kuantitas pertumbuhan UMKM Halal di Sulawesi Selatan. Semoga kerjasama 
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antara LPPOM MUI dan dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan selalu 

berjalan baik, bisa melebar ke arah bentuk kerjsama lain dan terus menjadi 

penggerak pertumbuhan UMKM halal di Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, kemudian dikomparasikan dengan 

beberapa hasil penelitian terdahulu pada pembahasan sebelumnya seperti: 

penelitian yang dilakukan oleh Afiq Dwi Cahyono pada tahun 2016, dengan 

hasilnya: (Peranan MUI akan di ambil alih oleh BPJPH, yang diambil alih 

hanya administrasi dan audit, akan tetapi untuk sertifikasi halal masih menjadi 

kewenangan MUI). Hal senada juga terdapat dalam penelitian ini, menunjukan 

adanya korelasi yang sama.  

Selanjutnya sesuai dengan hasil penelitian dari Dicky Wahyudia dan 

Kawan-kawan, pada tahun 2018 dengan hasil penelitian: (Sinergitas yang 

ditawarkan, diharapkan mampu mewujudkan Indonesia menjadi Halal Center 

Industry baik ditingkat Asia maupun dunia, melalui sinergitas pemerintah, 

badan wakaf Indonesia BUMN Lembaga Keuangan Syariah dan Investor). Hal 

tersebut menujukan ketidakselarasan dengan hasil penelitian ini, terkhusus 

pada poin keikutsertaan bersinergi dengan Badan Wakaf Indonesia, Lembaga 

Keuangan Syariah dan Investor yang tidak termuat dalam penelitian ini. 

Kemudian dari penelitian oleh Asad Bahri dan Kawan-kawan, menunjukan 

adanya relevansi pada hasil akhir penelitian dengan adanya upaya 

pemberdayaan dan pelatihan terhadap pelaku UMKM, namun tidak demikian 

halnya pada ranah pemasaran produk. Berdasarkan penelitian oleh Muhammad 

Haris dan Kawan-kawan pada tahun 2020 menjelaskan pada inti penelitiannya 

tentang adanya peluang terciptanya sinergi dalam penembangan UMKM di 

Indonesia masih terbuka lebar, hal senada juga dijelaskan dalam penelitian ini 

dengan adanya sinergi dari Dinas UKM dan LPPOM MUI.  
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Kemudian berdasarkan Penelitian dari Retno Rizky Dini Muliana pada 

tahun 2019 menerangkan bahwa koperasi di NTB melakukan sinergi dengan 

beberapa lembaga finansial, hasil kerjasama menunjukan bertambahnya jumlah 

relasi usaha. Hal ini korelatif dengan Dinas UKM yang melakukan kerjasama 

dengan LPPOM MUI djalam upaya mengembangkan UMKM Halal yang 

menunjukan adanya peningkatan jumlah UMKM di Sulawesi Selatan.    

Berdasarkan Teori yang diangkat sebelumnya yang merujuk pada teori 

utama (Grand Teori) yang diterangkan pada standarisasi produk halal di 

Indonesia melalui UU No 33 Tahun 2014 dan beberapa keterangan dalam 

Dalil-dalil Alqur’an dan Hadits menerangkan bahwa sinergitas, pengembangan 

UMKM Halal dan prodjuk yang telah bersertifikasi atau yang akan diserfikasi 

halal, yang di lakukan oleh intansi Dinas UKM dan LPOM MUI Sulawesi 

Selatan dalam panduan dan prosesnya merujuk pada Undang-undang dan  

sumber-sumber hukum yang ada.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Peluang dan tantangan pengembangan UMKM Halal di Sulawesi Selatan 

cukup bervariasi. Peluang tersebut mencakup pertumbuhan UMKM di Sulawesi 

Selatan yang memiliki selisih 339,917 dalam dua tahun terakhir khususnya di tahun 

2019-2020. Selain itu, peluang pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan juga 

sangat ditopang oleh mulai adanya kesadaran pelaku usaha agar produknya diberi 

label halal. Adapun peluang lain yang tak kalah penting yaitu besarnya peluang pasar 

produk halal di Sulawesi Selatan yang penduduknya mayoritas muslim sehingga 

mendorong pengusaha memberi label halal pada produknya. Sedangkan dari segi 

tantangan, sulitnya akses ke beberapa daerah dan kurangnya literasi label halal oleh 

para pengusaha menjadi tantangan utama pengembangan UMKM halal di Sulawesi 

Selatan. 

Adapun strategi pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan yaitu 

melalui jalur online dan offline. Jalur online yaitu dengan mengadakan kampanye 

lewat sosial media dan menyediakan website pendaftaran sertifikasi halal demi 

kemudahan pengajuan sertifikasi halal sebuah produk oleh pengusaha. Sedangkan 

jalur offline antara lain berupa seminar-seminar, festival halal dan promo sertifikasi 

halal untuk menarik minat pengusaha. Selain itu, masih ada beberapa kegiatan lain 

yang menjadi bagian dari strategi pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan 

yaitu pelaksananan halal expo dan worshop halal yang dilakukan LPPOM MUI 

Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan lembaga lain misalnya Bank Indonesia. 

 Terkait sinergi LPPOM MUI dengan dinas UMKM Sulawesi Selatan dalam 

pengembangan UMKM halal yaitu bentuk kodinasi. Kordinasi ini terlihat di mana 

dinas UMKM mengambil peran sebagai fasilisator dalam mengupdate data UMKM 
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Sulawesi Selatan dan membuat laporan data UMKM yang ingin mendaftarkan 

usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Data inilah yang nantinya akan 

diteruskan kepada LPPOM MUI untuk kemudian diproses dan terus didampingi 

(diberi edukasi dan arahan) hingga sertifikasi halalnya diterbitkan. Tak lupa, dalam 

proses pengawasan LPPOM MUI dan dinas UMKM bekerjasama untuk terus 

mengawasi UMKM halal yang telah disertifikasi agar tetap berjalan pada koridor 

hukum atau aturan yang berlaku. 

B. Saran 

Penelitian ini betapapun terbatasnya, memberikan gambaran beberapa masalah 

utama pengembangan UMKM halal di Sulawesi Selatan. Masalah ini terutama terkait 

kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya labelisasi halal bukan hanya sebagai 

bentuk halal atau haramnya sebuah produk dikonsumsi oleh konsumen muslim, tetapi 

lebih dari itu label halal juga merupakan bentuk perlindungan konsumen muslim dan 

penunjang berkembangnya usaha mereka. Atas dasar inilah, bagi pengusaha yang 

produknya belum diberi label halal harus mendaftarkan produknya untuk segera diberi 

label halal agar tidak tertinggal oleh usaha-usaha lain yang telah memiliki label halal. 

Adapun untuk para regulator dalam hal ini LPPOM MUI dan dinas UMKM 

agar terus melanjuttkan dan meningkatkan sinerginya dalam mengembangkan UMKM 

halal di Sulawesi Selatan. Terutama untuk membuat inovasi atau langkah baru yang 

akan lebih mempermudah pelaku usaha terutama di daerah-daerah yang masih minim 

UMKM halalnya. Langkah-langkah baru ini terutama dengan pemanfaatan teknologi, 

alat transportasi dan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang notabennya 

lebih banyak dan menjangkau daerah-daerah. Selain itu, kerjasama kepala daerah 

masing-masing kabupaten juga sangat diperlukan untuk memberi setidaknya 

sosialisasi atau edukasi kepada pengusaha di wilayah mereka tentang pentingnya 

labelisasi halal. Tentu dengan sinergi bersama ini, maka bukan hal yang mustahil 
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Sulawesi Sealatan dapat menjadi salah-satu provinsi dengan perkembangan UMKM 

halal terbesar di Indonesia. 
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