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

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

0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan  

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق
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 Lam L El ل
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 Nun N En ن
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 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

tanda (’). 
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au a dan u  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ.. 

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..
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4. Ta’marbutah 

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

hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedang-kan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

7. Penulisann Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 
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ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alqura>n), 
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ABSTRAK 

Nama : Ali Wardani 

Nim  : 80500222019 

Judul Tesis : Pengaruh Religiusitas Obligation, Literasi Halal dan 
Label Halal terhadap Persepsi Mahasiswa dalam 
Mengonsumsi Ikan Sardines Kaleng ABC dengan Brand 
Awarness sebagai Variabel Moderating (Studi Pada 
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Uin Alauddin 
Makassar) 

Makanan halal merupakan bagian penting dalam kehidupan agama 
dan sosial konsumen muslim. Beredarnya makanan bercampur bahan non-
halal memaksa konsumen muslim harus memiliki persepsi makanan halal 
yang baik. Penelitian ini berusaha menganalisis faktor-faktor (religiusitas 
obligation, literasi halal dan label halal) dalam mempengaruhi persepsi 
makanan halal konsumen muslim dengan melihat brand awarness sebuah 
produk sebagai faktor pendukung yang juga berperan sebagai mediator. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
asosiatif. Sampel berjumlah 83 dari 480 total populasi yang diolah dengan 
rumus slovin. Adapun teknik sampling yang digunakan yaitu simple random 
sampling. Teknik pengumpulan data adalah dengan koesiner dengan skala 
likert. Analisis data penelitian dilakukan dengan metode SEM PLS melalui 
software SmartPLS 4. Analisis SEM PLS tahap pertama yaitu analisis outher 
model yang mencakup uji validitas (convergent validity mencakup nilai 
outher loadings serta AVE dan discriminant validity yang mencakup nilai 
cross loadings serta fornell larcker criterion) dan reliabilitas (crombach’s 
alpha). Adapun tahap kedua inner model mencakup nilai VIF, T-Statistik dan 
P-Value. Tahap terakhir yaitu evaluasi kecocokan model dengan nilai R-
Square, F-Square dan SRMR). 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa religiusitas obligation, literasi 
halal dan label halal berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi 
makanan halal konsumen muslim. Brand awarness meskipun memoderasi 
hubungan label halal dengan persepsi makanan halal, di lain sisi tidak 
memoderasi hubungan religiusitas obligation dan literasi halal dengan 
persepsi makanan halal konsumen muslim. Artinya, meski tren penelitian 
sekarang literasi halal tidak berpengaruh terhadap persepsi makanan halal, 
penelitian ini  menyimpulkan hal sebaliknya yaitu literasi halal berpengaruh 
signifikan terhadap persepsi makanan halal. Kesimpulan ini sangat berguna 
bagi produsen makanan halal dalam meningkatkan hasil penjualan melalui 
label halal dan peningkatan brand awarness melalui iklan atau peningkatan 
literasi halal konsumen muslim. 

 
Kata Kunci : Religiusitas Obligation, Literasi Halal, Label Halal, Persepsi, 

Brand Awarness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Makanan merupakan kebutuhan setiap mahluk hidup termasuk 

manusia. Tubuh manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi untuk 

beraktifitas, sumber nutrisi untuk tumbuh dan berkembang, hingga sumber 

vitamin dan mineral dalam menjaga kesehatannya. Karena itu, setiap manusia 

yang berbangsa bahkan beragama tak lepas dari aturan dalam hal makanan. 

Sebagai contoh, umat Hindu menganggap makanan dapat dibagi atas tiga jenis. 

Pertama disebut satwika, yaitu makanan yang dipercaya mempepanjang 

hidup, suci, manis, lembut dan menambah gizi. Kedua, rajasika yaitu makanan 

yang dianggap dapat membawa penyakit atau penderitaan karena terlalu 

pedas, berbau atau kering. Terakhir, tamasika adalah makanan yang tak segar, 

hambar, kotor ataupun basi.1 Dari ketiga jenis makanan ini, menurut agama 

Hindu yang paling baik untuk dikonsumsi adalah satwika.  

Hampir sama dengan ajaran agama Hindu, Islam juga memiliki 

pandangan tentang makanan yaitu konsep halal dan tayyib. Mengkonsumsi 

makanan halal dan tayyib merupakan kewajiban setiap umat muslim. Tayyib 

menurut Ibnu Kathir yaitu makanan baik, artinya tidak merusak tubuh dan 

akal.2 Adapun makanan halal dalam Islam dipandang sebagai makanan yang 

sah (boleh) dikonsumsi, halal zatnya dan halal cara memperolehnya.3 Artinya, 

 

1 Jumari, “Gerakan Ekonomi Satyagraha Hindu Bali Melalui Labelisasi Non-Halal 
Sukla,” in Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 2017, 339–346. 

2 Hazwani Kamarudin, Norhidayah Pauzi, and Saadan Man, “The Application Of 
Concepts Halalan Tayyiban In Food Premises: A Conceptual Discourse,” Journal of Fiqhiyyat 3, 
no. 1 (2022): 1–18. 

3 Solikah Ana Estikomah, “Pemanfaatan Rhizopus Oryzae Dalam Pengembangan 
Produk Olahan Susu (Keju) Halal Berbasis Bioteknologi,” Pharmasipha 4, no. 2 (2020): 34–38. 
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halal dalam pandangan Islam harus memenuhi dua kriteria khusus. Pertama, 

halal dari cara mendapatkannya misalnya dari bekerja, bukan mencuri. Kedua, 

halal dalam pandangan Islam harus merupakan sesuatu yang tidak memiliki 

dalil haram terhadapnya. Misalnya bangkai, darah, babi dan hewan yang 

disembelih selain menyebut nama Allah swt akan dianggap haram karena 

memiliki dalil tentang keharamannya. Dalil ini terdapat dalam QS an-Nahl/16: 

115: 

  
ٓ
يرِ وَمَا ِ

ز خِنز
ۡ
حۡمَ ٱل

َ
مَ وَل

َّ
 وَٱلد

َ
ة
َ
مَيۡت

ۡ
مُ ٱل

ُ
يۡك
َ
مَ عَل مَا حَرَّ

َّ
َ  إِن نۡۡ

َ
رَّ غ

ُ
ط

ۡ
مَنِ ٱض

َ
 ف
ۖ
ِ بِهِۦ

ه
ِ ٱللَّ

نۡۡ
َ
هِلَّ لِغ

ُ
أ

حِيمٞ  ورٞ رَّ
ُ
ف
َ
َ غ

ه
 ٱللَّ

َّ
إِن
َ
 عَادٖ ف

َ
   بَاغٖ وَلَ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, 
daging babi dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) 
selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.4 

Seperti yang dijelaskan, menghindari memakan bangkai, darah, daging 

babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah swt merupakan 

bagian dari ajaran Islam. Selain makanan-makanan tersebut, masih banyak 

jenis makanan yang haram atau terlarang bagi umat muslim. Misalnya, 

makanan yang diharamkan dari segi cara mendapatkannya.5 Cara 

mendapatkan yang dimaksud yaitu melalui unsur merugikan orang lain di 

dalamnya. Mencuri, berjudi, merampok, dan menipu merupakan contoh-

contoh kecil jalan yang haram mendapatkan makanan. Artinya, meskipun 

makanan tersebut halal dari segi kandungan atau zatnya, tetap menjadi haram 

karena cara mendapatkannya yang salah. 

 

4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim: Al-Qur’an Hafalan (Bandung: Cordoba, 
2021). 

5 Muhammad Anshori, “Makanan Haram Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan,” 
Islamitsch Familierecht Journal 1, no. 01 (2020): 66–90. 
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Kewajiban muslim untuk mengonsumsi makanan halal membuat 

labelisasi produk halal menjadi sangat penting untuk dilakukan di Indonesia. 

Mengingat, mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim. Setidaknya, 

penduduk muslim di Indonesia berjumlah 231,055 juta di tahun 2021. Angka 

ini mencapai 86,7% dari total penduduk Indonesia yaitu 266,5 juta jiwa.6 

Selain itu, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menempati urutan 

pertama jumlah penduduk muslim di atas Pakistan dan India yang masing-

masing berpenduduk muslim sebanyak 213,27 juta dan 206,11 juta jiwa. 

Dapat dikatakan, Indonesia memegang 12,30% populasi muslim dunia untuk 

saat ini.   

Label halal berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa 

produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Melalui labelisasi ini, 

maka masyarakat muslim tidak perlu khawatir lagi terkait kehalalan produk 

yang mereka konsumsi. Kekhawatiran yang dimaksud seringkali terjadi 

karena kasus produk dan makanan haram beredar di tengah masyarakat 

muslim Indonesia dan tanpa sadar dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagai 

contoh, hasil penelitian yang diterbitkan Indonesian Journal of Halal pada 

tahun 2018 menyebut bahwa ada indikasi lebih dari 50% softgellcandy 

(sejenis permen bertekstur lunak) tak berlabel halal yang beredar di Indonesia 

mengandung unsur babi. Setidaknya dari hasil penelitian mereka, 8 dari 15 

sampel terindikasi kandungan DNA babi yang ditandai dengan pita DNA 

sebesar kurang lebih 149bp.7 Penemuan ini tentu sangat mencenangkan 

 

6 The Royal Islamic Studies Centre, The Muslim 500: The World’s 500 Most Influental 
Muslims 2022 (Jordan: RISSC, 2022). 

7 Yuanita Rachmawati et al., “Deteksi Kontaminan Fragmen DNA Pengkode Cyt b Babi 
Pada Sampel Softgellcandy Tak Berlabel Halal,” Indonesia Journal of Halal 1, no. 1 (2018): 25–
30. 
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sekaligus mengagetkan terutama di tengah masyarakat Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam.   

Perlu dipahami, labelisasi halal dan sertifikasi halal merupakan dua 

istilah yang saling berkaitan namun berbeda. Labelisasi halal adalah 

pencantuman atau penempelan label/logo halal pada kemasan produk.8 

Pencantuman ini bertujuan untuk memberitahu kepada konsumen bahwa 

produk yang mereka beli itu dijamin kehalalannya. Adapun sertifikasi halal 

adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai 

syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Artinya, 

sebuah produk akan diberi label halal (labelisasi halal) setelah mendapatkan 

sertifikasi halal atau pemeriksaan kehalalan oleh LPPOM MUI (Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). 

Sederhananya, untuk diberi label halal maka sebuah produk terlebih dahulu 

harus memiliki sertifikasi halal.  

Kebijakan labelisasi produk halal disambut sangat baik di seluruh 

dunia. Tujuannya yaitu untuk menjaga konsumen muslim di seluruh dunia 

terkait dengan diadakannya sistem-sistem perdagangan International. Sistem-

sistem perdagangan International yang dimaksud misalnya ASEAN, AFTA, 

NAFTA, dan World Trade Organization (WTO). Pada tahun 2010, di London 

telah dilaksanakan World Halal Forum Europe, di mana dalam forum tersebut 

dihadirkan banyak ahli, termasuk ahli hukum.9 Forum ini mengangkat isu 

utama yaitu, “Halal Products and Services–Going Mainstream” yang membahas 

setidaknya berbagai hal-hal pokok dalam sertfikasi produk halal. Menariknya, 

 

8 Dwi Edi Wibowo and Benny Diah Madusari, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap 
Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota 
Pekalongan,” Indonesia Journal of Halal 1, no. 1 (2018): 73–80. 

9 May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in 
Indonesia),” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 01 (2017): 99–108. 
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setelah acara ini, perkembangan produk halal di seluruh dunia mulai 

berkembang. Bahkan, Jepang yang notabennya bukan negara dengan 

mayoritas penduduk beragama Islam mengadakan Japan Halal Expo untuk 

memperlihatkan antusisme mereka terhadap produk halal. 

Di Indonesia sendiri, awal mula labelisasi halal terjadi pada tahun 1976. 

Saat itu, kementrian kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang kewajiban memberikan 

label bertuliskan, “mengandung babi” pada setiap produk yang mengandung 

unsur babi di dalamnya. Keputusan tersebut membuat produk yang 

mengandung babi harus memberikan label bergambar babi dengan tulisan, 

“mengandung babi” di dalam kotak bujur sangkar yang kesemuanya berwarna 

merah pada produk mereka.10 Cara ini dinilai efektif pada saat itu karena 

jumlah produk yang mengandung unsur babi pada saat itu relatif sedikit. 

Tentu, efektif yang dimaksud baik dari segi pengawasan maupun biaya 

pemeriksaan. 

Labelisasi mengandung babi tersebut kemudian berganti pada tanggal 

12 Agustus tahun 1985. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan 

No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.11 

Keputusan ini diambil sebagai respon/langkah ditemukannya berbagai 

produk mengandung unsur babi oleh kementrian kesehatan dan kementrian 

agama saat itu. Namun, ternyata langkah ini masih belum cukup mengatasi 

 

10 Muhammad Abdul Ali Lubis and Cahaya Permata, “Analisis Keputusan Kepala 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 40 Tahun 2022 Terkait Ketiadaan Nama 
Lembaga Berwenang Pada Label Halal Perspektif Najmudin Al-Thufi,” Al-Mashlahah Jurnal 
Hukum Islam dan Pranata Sosial 10, no. 02 (2022): 423–436. 

11 Abdul Rachman, Maemunah, and Mariya Ulpah, “Desain Baru Logo Halal Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Antara Urgensi, Seni Dan Esensi,” el-Buhuth: Borneo 
Journal of Islamic Studies (2022): 245–262. 
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kecemasan masyarakat akan produk haram. Bahkan, pada tahun 1988 kembali 

terjadi kasus beredarnya berbagai produk yang mengandung bahan berunsur 

babi di tengah masyarakat Indonesia. Menjawab masalah ini, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) kemudian membentuk LPPOM MUI pada 6 Januari 1989.12 

Lembaga ini diharapkan mampu mengawasi produk halal di tengah 

masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. 

Pada tahun-tahun berikutnya muncul berbagai regulasi baru tentang 

produk halal. Hukum yang berkaitan dengan produk halal diatur dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Undang-undang 

nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.13 Bahkan yang terbaru, 

telah dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Semua regulasi ini diharapkan 

menjadi payung hukum bagi penjaminan produk halal di Indonesia. Juga 

diharapkan dapat meredam kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya 

makanan haram di tengah-tengah mereka. 

Selain kewajiban agama, tingkat literasi halal masyarakat juga penting 

dalam menghindari produk haram. Literasi halal adalah kemampuan untuk 

membedakan barang dan jasa yang diizinkan (halal) serta terlarang (haram) 

yang berasal dari pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam 

 

12 Devid Frastiawan Amir Sup et al., “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia,” 
JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 10, no. 1 (2020): 36–44. 

13 Tubagus Yudi Muhtadi, “Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara 
Indonesia Dengan Malaysia,” Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah (2020): 32–43. 
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(syariah).14 Artinya, masyarakat harus memahami bahwa produk makanan 

yang hendak mereka konsumsi tidak dapat dinilai halal atau tidak hanya 

berdasarkan label halalnya saja. Masyarakat harus mampu mencari tahu, 

memahami dan menilai produk makanan melalui bahan dan cara 

pembuatannya. Tentu, produk makanan yang halal harus berasal dari bahan 

yang halal. Adapun cara pembuatannya dapat ditinjau prosesnya telah sesuai 

ajaran Islam atau tidak. Misalnya, daging yang menjadi bahan pembuatan sosis 

haruslah berasal dari sapi yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah 

swt. Selain itu, harus dipastikan bahwa daging tersebut terhindar dari 

cemaran ketika disimpan misalnya daging babi atau minuman beralkohol. 

Masyarakat Indonesia tergolong memiliki tingkat literasi halal yang 

rendah. Fenomena ini terlihat dari kebiasan orang Indonesia yang masih 

menilai makanan halal atau haram berdasarkan ada atau tidaknya label 

halal.15 Padahal, belum tentu produk berlabel halal merupakan produk yang 

benar-benar halal, juga belum tentu produk tanpa adanya label halal benar-

benar merupakan produk haram. Penyebabnya yaitu terkadang pencantuman 

label halal dilakukan begitu saja oleh sebuah perusahaan pada produk mereka 

tanpa adanya izin terlebih dahulu. Selain itu, terkadang pula ada produk yang 

sengaja tidak didaftarkan oleh produsennya untuk mendapat sertifikasi halal 

karena kurangnya pemahaman tentang manfaat labelisasi halal pada produk 

mereka. Sebagai contoh, kasus MSG buatan PT. Ajinomoto Indonesia yang 

 

14 Safaah Restuning Hayati and Syah Amelia Manggala Putri, “Analisis Literasi Halal, 
Label Halal, Islamic Branding, Dan Religious Commitment Pada Pembelian Makanan Di Tsabita 
Halal Bakery,” SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 6, no. 2 (2021): 164–176. 

15 Siti Indah Purwaning Yuwana and Hikmatul Hasanah, “Literasi Produk 
Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM,” Jurnal Pengabdian 
Masyarakat Madani (JPMM) 1, no. 2 (2021): 104–112. 
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dianggap halal karena telah berlabel halal pada kemasannya.16 Padahal, 

belakangan diketahui bahwa pada proses produksinya, PT. Ajinomoto 

Indonesia telah mengganti bahan polypepton menjadi bactosoytone yang 

diduga berasal dari enzim babi yang disebut porcine.  

Tak hanya dari tingkat literasi halal yang rendah, problematika 

labelisasi halal juga muncul dari label halal itu sendiri. Pada tahun 2022, 

Kementerian Agama RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) memperkenalkan label halal baru yang akan digunakan 

menggantikan label halal yang lama. Label halal yang baru ini memiliki desain 

unik kaligrafi bertuliskan, “Halal” yang diubah bentuknya menjadi mirip 

wayang gunungan berwarna ungu. Keputusan BPJPH untuk mengganti desain 

label halal tersebut menuai pro-kontra dari berbagai pihak. Desain baru label 

halal tersebut dinilai terlalu Jawasentris atau merujuk pada suku tertentu saja, 

tidak mewakili kearifan umum Indonesia yang kaya akan budaya dan suku. 

Meskipun telah diklarifikasi bahwa label halal baru tidaklah Jawasentris oleh 

Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Mastuki, polemik tentang bentuk 

label halal yang mengambil referensi budaya Jawa dalam desainnya masih 

terus berlanjut. 

Selain soal bentuknya yang dianggap Jawasentris, polemik desain label 

halal yang baru juga fokus pada perbincangan bentuk tulisan kaligrafi halalnya 

yang dibuat menyerupai wayang gunungan. Bentuk ini dinilai berbagai pihak 

akan sulit dibaca dan dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen. 

Kendati tidak menolak adanya desain label halal yang baru, Samsudin selaku 

 

16 Andi Soyan et al., “Tanggungjawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label 
Pangan,” JUSTITIA (2014): 1. 



9 

 

 

Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur menyebut bahwa seharusnya 

label halal yang dibuat lebih mudah dimengerti, jelas dan tegas dikarenakan 

tujuan label halal sebenarnya agar masyarakat mendapat informasi terkait 

kehalalan sebuah produk.17 Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh 

Ustad Adi Hidayat dalam sebuah kesempatan, beliau menyarankan agar 

pemerintah memakai bahasa arab yang lebih terang dan jelas agar lebih 

mudah dipahami oleh masyarakat. Bahkan, politisi kondang dari partai 

Nasdem, Effendy Choirie atau akrab disapa Gus Choi telah menyarankan 

kepada pemerintah khususnya Kemenag agar mengganti label halal tersebut 

dengan label halal baru yang lebih mudah dibaca atau dimengerti oleh 

masyarakat.  

Berbicara terkait makanan halal, salah-satu jenis makanan yang banyak 

dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah ikan sarden. Ikan sarden merupakan 

jenis ikan yang mudah dijumpai karena hidup hampir di semua perairan laut 

Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Kondisi ini membuat konsumsi ikan 

sarden di provinsi Sulawesi Selatan menjadi cukup tinggi. Berdasarkan data 

yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN), jumlah konsumsi ikan 

kaleng di kota Makassar mencapai 0,021 per kapita di tahun 2022.18 Angka ini 

adalah yang tertinggi di daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terendah 

adalah Kabupaten Bone yang nilainya 0,001 per kapita. Berikut jumlah 

 

17 Mokhamad Dofir, “Polemik Logo Halal Baru, Muhammadiyah Jatim: Desain Harus 
Jelas Dan Tegas,” Faktual News, last modified 2022, accessed June 17, 2023, 
https://faktualnews.co/2022/03/15/polemik-logo-halal-baru-muhammadiyah-jatim-
desain-harus-jelas-dan-tegas/308379/. 

18 Badan Pusat Statistik Nasional, “Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut 
Kelompok Ikan Per Kabupaten/Kota (Satuan Komoditas), 2022,” accessed July 25, 2023, 
https://www.bps.go.id/indicator/5/2096/1/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-
menurut-kelompok-ikan-per-kabupaten-kota.html. 
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konsumsi ikan kaleng jenis sarden dan tuna dalam hitungan per kapita pada 

setiap kabupaten di Sulawesi Selatan. 

Tabel 1.1. Konsumsi Ikan Kaleng Sulawesi Selatan Tahun 2022 

Kabupaten/Kota Jumlah Konsumsi/Kapita 

Kepulauan Selayar 0.001 

Bulukumba 0.004 

Bantaeng - 

Jeneponto 0.01 

Takalar - 

Gowa 0.013 

Sinjai 0.006 

Maros 0.003 

Pangkajene dan Kepulauan 0.019 

Barru 0.002 

Bone 0.001 

Soppeng 0.009 

Wajo 0.007 

Sidenreng Rappang 0.006 

Pinrang 0.007 

Enrekang 0.009 

Luwu 0.004 

Tana Toraja 0.01 

Luwu Utara 0.007 

Luwu Timur 0.01 

Toraja Utara 0.011 

Kota Makassar 0.021 

Kota Parepare 0.011 

Kota Palopo 0.001 

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, Tahun 2023 

Kini, ikan sarden diolah dan dikemas dengan beragam cara termasuk 

pengalengan. Namun, diantara yang paling dikenal yaitu ikan kaleng 

jenis/merek sardines ABC karena merupakan merek dagang yang telah ada 

sejak lama. Produk ini diproduksi oleh PT. Heinz ABC Indonesia yang telah 
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berdiri sejak 1975 dengan nama CV. Central Foods.19 Perusahaan ini dianggap 

telah berpengalaman dalam bidang industri makanan karena merupakan 

pemilik merek ABC yang sangat dikneal oleh masyarakat Indoensia. Contoh 

produk merek ABC yang populer adalah kecap ABC, saos sambal ABC dan sirup 

ABC yang selalu ada ketika hari raya umat muslim di Indonesia. Dapat 

dikatakan merek ABC telah memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat 

Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini, merek ABC dinilai akan cocok 

dengan salah-satu variabel penelitian yaitu varibel moderating brand 

awarness. Mengingat nama ABC sudah menjadi salah-satu merek yang mudah 

dikenali oleh masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan uraian, maka dapat dipahami bahwa setidaknya ada tiga 

faktor yang cukup menentukan persepsi masyarakat dalam mengonsumsi 

produk makanan berlabel halal. Ketiga faktor tersebut yaitu religiusitas 

obligation atau kewajiban agama, tingkat literasi halal dan label halal. Maka 

dari itu, diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana 

hubungan ketiga faktor tersebut terhadap persepsi masyarakat dalam 

mengonsumsi produk makanan berlabel halal. Penelitian ini penting 

dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh, agar nantinya 

dapat menjadi tolok ukur pengambilan kebijakan terkait labelisasi halal. Selain 

itu, penelitian ini juga diperlukan untuk memahami dan mengevaluasi faktor 

yang kurang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dalam mengonsumsi 

makanan berlabel halal. Adapun penelitian ini diberi judul, “Pengaruh 

Religiusitas Obligation, Literasi Halal dan Label Halal terhadap Persepsi 

Mahasiswa dalam Mengonsumsi Ikan Sardines Kaleng ABC dengan Brand 

 

19 Wikipedia, “Heinz ABC Indonesia,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, accessed July 25, 
2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Heinz_ABC_Indonesia#Produk. 
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Awarness Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Mahasiswa Jurusan 

Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar). Judul ini dinilai sesuai dalam 

menggambarkan isi penelitian dan ruang lingkup pembahasannya.  

B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian kuantitatif harus bersifat jelas sehingga 

dapat diidentifikasi, dibatasi kemudian dirumuskan.20 Berdasarkan latar 

belakang yang telah dipaparkan, demi memudahkan arah, koridor serta tujuan 

penelitian ini. Maka, dapat dirumuskan beberapa masalah pokok dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah religiusitas obligation berpengaruh positif terhadap persepsi 

mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam 

mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC? 

2. Apakah literasi halal berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa 

jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam mengonsumsi 

produk ikan sardines kaleng ABC? 

3. Apakah label halal berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa 

jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam mengonsumsi 

produk ikan sardines kaleng ABC? 

4. Apakah brand awarness memoderasi hubungan antara religiusitas 

obligation dengan persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN 

Alauddin Makassar dalam mengonsumsi produk ikan sardines kaleng 

ABC? 

 

20 Dr Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R 
& D (Bandung: Alfabeta, 2013). 
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5. Apakah brand awarness memoderasi hubungan antara literasi halal 

dengan persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin 

Makassar dalam mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC? 

6. Apakah brand awarness memoderasi hubungan antara label halal 

dengan persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin 

Makassar dalam mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC? 

C. Defenisi Operasional  

Demi menghindari ketidakjelasan atau ambiguitas dalam penelitian ini 

maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah operasional. Istilah-

istilah ini diharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, kegunaan defenisi 

operasional ini juga akan memperjelas dan memberi kesepahaman antara 

peneliti dan orang lain. Artinya, defenisi operasional berguna menghindari 

kesalahpahaman oleh pembaca terkait istilah penting dalam penelitian ini. 

Berikut defenisi setiap istilah operasional dalam penelitian ini: 

1. Persepsi masyarakat/mahasiswa (Y1) merupakan pendapat atau 

pemikiran masyarakat/mahasiswa dalam mengonsumsi atau membeli 

produk makanan berlabel halal. 

2. Religiusitas Obligation (X1) merupakan aturan, perintah atau 

larangan dalam ajaran agama Islam yang harus atau mesti dilakukan 

oleh umat muslim. 

3. Literasi halal (X2) merupakan pengetahuan atau pemahaman 

masyarakat tentang produk makanan halal. 

4. Label halal (X3) merupakan bentuk, warna dan ukuran label halal yang 

dipakai di Indonesia. 
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5. Brand Awarness (Z) merupakan kemampuan suatu brand atau merek 

untuk diingat dengan baik oleh konsumen. 

6. Ikan sarden kaleng ABC merupakan produk pangan berupa ikan 

sarden yang dikemas secara hermetis dalam kaleng kemudian 

disterilkan (berlabel halal).  

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait makanan halal mungkin telah banyak dilakukan, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian-penelitian tersebut mencakup 

banyak aspek yang berkaitan dengan makanan halal misalnya konsep halal 

haram. Namun, terlepas dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan, 

penelitian terbaru memperlihatkan bahwa kewajiban beragama dan label 

halal merupakan salah-satu aspek yang belum banyak dibahas dalam 

penelitian industri halal. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini baik secara topik maupun konsep:  

Tabel 1.2. Daftar Penelitian Terdahulu 

No Penulis Tahun Judul Hasil Penelitian 
1. Amr Al-Ansi, 

Hossein G.T. 
Olya dan 
Heesup Han 

2018 Effect of General 
Risk on Trust, 
Satisfaction and 
Recommendation 
Intention for 
Halal Food 

Hasil analisis 
struktural 
mengungkapkan 
bahwa risiko umum 
memiliki efek 
signifikan dan positif 
pada kepercayaan, 
kepuasan, dan niat 
untuk 
merekomendasikan 
makanan halal. Selain 
itu, hasil uji perbedaan 
rata-rata disarankan 
bahwa kepuasan dan 
niat untuk 
merekomendasikan 
makanan halal 
berbeda secara 
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signifikan antara pria 
dan wanita pelanggan 
dan kepercayaan itu 
sangat bervariasi di 
antara pelanggan halal 
dengan pendidikan 
dan status perkawinan 
yang berbeda latar 
belakang. Studi ini 
menambahkan 
kontribusi yang 
berharga untuk 
literatur konsumsi 
makanan halal saat ini 
dengan melakukan 
serangkaian 
pendekatan analitis 
simetris untuk menilai 
tanggapan yang 
diinginkan dari 
pelanggan makanan 
halal.21 

2. Megawati 
Simanjuntak 
dan 
Muhammad 
Mardi 
Dewantara 

2014 The Effects of 
Knowledge, 
Religiosity Value, 
and Attitude on 
Halal Label 
Reading 
Behavior of 
Undergraduate 
Students 

Terdapat perbedaan 
yang signifikan antara 
laki-laki dan 
perempuan pada 
variabel pengetahuan, 
nilai beragama, dan 
sikap dalam membaca 
label halal, sedangkan 
perilaku membaca 
label tidak memiliki 
perbedaan yang 
signifikan. Usia, nilai 
beragama, dan sikap 
terbukti berpengaruh 
secara signifikan pada 
perilaku membaca 

 

21 Amr Al-Ansi, Hossein G T Olya, and Heesup Han, “Effect of General Risk on Trust, 
Satisfaction, and Recommendation Intention for Halal Food,” International Journal of 
Hospitality Management 83 (2019): 210–219. 



16 

 

 

halal label produk 
makanan.22 

3. Mahiah Said, 
Faridah 
Hassan, 
Rosidah Musa 
dan Rahman, 
N.A 

2014 Assessing 
Consumers’ 
Perception, 
Knowledge and 
Religiosity on 
Malaysia’s Halal 
Food Products 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
persepsi konsumen 
dan tingkat 
pengetahuan dan 
religiusitas mereka 
berbeda, meskipun 
lebih dari 94% dari 
responden beragama 
Islam. Pengetahuan, 
informasi, dan 
pendidikan halal oleh 
instansi pemerintah 
dianggap sebagai 
kekurangan. Selain itu, 
penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa 
sekitar 40 hingga 50% 
konsumen memiliki 
tingkat religiusitas 
yang tinggi.23 

4. Hendy 
Mustiko AJi 

2018 The Effect of 
Knowledge about 
Halal and Islamic 
Religiosity on 
Attitude Toward 
Halal Label 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
pengetahuan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
religiusitas Islam dan 
sikap terhadap label 
halal. Menariknya, 
religiusitas Islam tidak 
terbukti secara 
signifikan 

 

22 Megawati Simanjuntak and Muhammad Mardi Dewantara, “The Effects of 
Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate 
Students,” ASEAN Marketing Journal (2015): 65–76. 

23 Mahiah Said et al., “Assessing Consumers’ Perception, Knowledge and Religiosity on 
Malaysia’s Halal Food Products,” Procedia-Social and Behavioral Sciences 130 (2014): 120–
128. 
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mempengaruhi sikap 
terhadap label halal.24 

5. Ezlika M. 
Ghazali, Dilip 
S. Mutum, 
Muhammad 
Waqas dan 
Bang Nguyen 
dan Nur 
Azureen 
Ahmad-
Tarmizi 

2022 Restaurant 
Choice and 
Religious 
obligation in the 
Absence of Halal 
Logo: A Serial 
Mediation Model 

Dikarenakan tidak 
adanya sertifikasi 
halal, THC menengahi 
hubungan antara 
variabel prediktor, 
termasuk tekanan 
institusional, 
kewajiban agama, dan 
sikap menuju halal, 
dan variabel hasil, niat 
patronase. Meskipun 
penelitian 
menemukan bahwa 
sikap memediasi 
hubungan antara 
kewajiban agama dan 
THC, tidak ada bukti 
bahwa sikap terhadap 
halal berperan antara 
tekanan institusional 
dan THC. Berlawanan 
dengan temuan 
penelitian-penelitian 
sebelumnya, yang 
selama ini sering 
diteliti hubungan 
langsung, penelitian 
ini menyoroti 
hubungan tidak 
langsung melalui 
beberapa analisis 
mediasi serial, 
mengikuti pedoman 
analisis mediasi 
modern.25 

 

24 Hendy Mustiko Aji, “The Effect of Knowledge about Halal and Islamic Religiosity on 
Attitude toward Halal Label,” in Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, 
and Economics, 2018, 1–8. 

25 Ezlika M Ghazali et al., “Restaurant Choice and Religious Obligation in the Absence 
of Halal Logo: A Serial Mediation Model,” International Journal of Hospitality Management 101 
(2022). 
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6. Ahmad Jamal 
dan Juwaidah 
Sharifuddin 

2014 Perceived Value 
and Perceived 
Usefulness of 
Halal Labeling: 
The Role of 
Religion and 
Culture 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
manfaat yang 
dirasakan, 
kolektivisme vertikal, 
horizontal 
kolektivisme dan 
religiusitas 
memprediksi sejumlah 
besar varians di kedua 
jenis niat. Secara 
khusus, kegunaan 
yang dirasakan, 
kolektivisme vertikal 
dan religiusitas 
memiliki hubungan 
positif dengan niat. 
Horisontal 
kolektivisme 
berasosiasi negatif 
dengan niat. 
Religiusitas 
memoderasi 
hubungan antara 
horizontal 
kolektivisme dan niat. 
Nilai yang dirasakan 
diasosiasikan secara 
positif hanya dengan 
niat untuk menggurui 
toko dan religiusitas 
memoderasi tautan 
ini. Studi ini adalah 
yang pertama 
menekankan perlunya 
mengembangkan 
pelabelan halal untuk 
meningkatkan 
pengalaman 
berbelanja Muslim 
Inggris.26 

 

26 Ahmad Jamal and Juwaidah Sharifuddin, “Perceived Value and Perceived Usefulness 
of Halal Labeling: The Role of Religion and Culture,” Journal of Business research 68, no. 5 
(2015): 933–941. 
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7. Johan Fischer 2016 Markets, religion, 
regulation: 
Kosher, halal and 
Hindu 
vegetarianism in 
global 
perspective 

Hasil penelitian ini 
menjelaskan 
pemerintahan 
transnasional juga 
merupakan bentuk 
budaya audit 
keagamaan yang 
cenderung mengambil 
nyawanya sendiri. Hari 
ini, sertifikasi agama 
dan perusahaan 
mengklaim otoritas 
dan menghasilkan 
keuntungan 
sementara banyak 
Muslim, Yahudi dan 
Hindu tidak 
menyadari atau tidak 
tertarik dengan proses 
ini.27 

8. Tita 
Nursyamsiah, 
Naila Syahida 
Rohmah dan 
Qoriatul 
Hasanah 

2022 Halal Label 
Perception 
Towards 
Purchase 
Decision of 
Imported 
Processed Food 
Products for 
Muslim Gen Z 

Hasil dari ini studi 
menunjukkan bahwa 
kelompok referensi, 
pendapatan, gaya 
hidup, dan persepsi 
label halal memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
pembelian keputusan 
impor makanan 
olahan.28 

9. Widya Satya 
Nugraha, 
Dennis Chen 
dan Shang-Ho 
Yang 

2022 The Effect of a 
Halal Label and 
Label Size on 
Purchasing 
Intent for Non-
Muslim 
Consumers 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
sebagian besar 
konsumen Taiwan non 
Muslim masih akan 
membeli (33%) atau 
mencoba membeli 
(55%) produk daging 

 

27 Johan Fischer, “Markets, Religion, Regulation: Kosher, Halal and Hindu 
Vegetarianism in Global Perspective,” Geoforum 69 (2016): 67–70. 

28 Tita Nursyamsiah, Naila Syahida Rohmah, and Qoriatul Hasanah, “Halal Label 
Perception Towards Purchase Decision of Imported Processed Food Products for Muslim Gen 
Z,” IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 11, no. 2 (2022): 153–166. 



20 

 

 

berlabel Halal. Lebih 
jauh, 
Label Halal berukuran 
lebih besar tidak 
menghalangi 
konsumen non-
Muslim untuk 
membeli produk 
daging. Sebaliknya, 
konsumen 
menunjukkan niat beli 
yang lebih tinggi 
dengan label Halal 
yang lebih besar, 
selama tukang daging 
mengadopsi 
penyimpanan dingin 
teknik untuk 
membantu menjaga 
daging tetap segar. 
Oleh karena itu, 
pemerintah, 
perusahaan, dan 
pedagang pasar 
tradisional 
seharusnya tidak 
terlalu peduli dengan 
penerapan label Halal 
di pasar tradisional. 
Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian 
sebelumnya dan 
menegaskan bahwa 
konsumen non-
Muslim di Taiwan 
tampaknya tidak 
terpengaruh secara 
negatif oleh Label 
halal, terlepas dari 
ukuran label.29 

 

29 Widya Satya Nugraha, Dennis Chen, and Shang-Ho Yang, “The Effect of a Halal Label 
and Label Size on Purchasing Intent for Non-Muslim Consumers,” Journal of Retailing and 
Consumer Services 65 (2022): 102873. 
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10. Joan C. 
Handerson 

2015 Halal Food, 
Certification and 
Halal Tourism: 
Insights from 
Malaysia and 
Singapore 

Singapura yang 
masing-masing 
memiliki penduduk 
Muslim mayoritas dan 
minoritas. Bagian yang 
dikhususkan untuk 
halal 
pasar pariwisata dan 
sifat makanan halal 
secara umum, 
termasuk hal-hal 
regulasi, diikuti 
dengan 
memperhatikan 
kondisi yang berkaitan 
dengan makanan halal 
dan sertifikasi di dua 
tujuan. Perhatian 
diberikan kepada 
ketersediaan makanan 
halal dalam promosi 
pariwisata negara-
negara tersebut 
kemudian 
dipertimbangkan, 
mengungkapkan 
minat bersama serta 
beberapa perbedaan 
terkait dengan 
keadaan yang lebih 
luas. Akhirnya, 
penelitian lebih lanjut 
sangat disarankan.30 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Karenanya, 

dalam penelitian ini juga dirumuskan 6 tujuan sesuai rumusan masalah yang 

dibuat. Adapun tujuan tersebut antara lain: 

 

30 Joan C Henderson, “Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from 
Malaysia and Singapore,” Tourism Management Perspectives 19 (2016): 160–164. 
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a. Menganalisis hubungan religiusitas obligation dan persepsi mahasiswa 

dalam mengonsumsi produk makanan berlabel halal. 

b. Menganalisis hubungan literasi halal dan persepsi mahasiswa dalam 

mengonsumsi produk makanan berlabel halal. 

c. Menganalisis hubungan label halal dan persepsi mahasiswa dalam 

mengonsumsi produk makanan berlabel halal. 

d. Menganalisis apakah brand awarness dapat memoderasi hubungan 

antara religiusitas obligation dengan persepsi mahasiswa dalam 

mengonsumsi produk makanan berlabel halal. 

e. Menganalisis apakah brand awarness dapat memoderasi hubungan 

antara literasi halal dengan persepsi mahasiswa dalam mengonsumsi 

produk makanan berlabel halal. 

f. Menganalsis apakah brand awarness dapat memoderasi hubungan 

antara label halal dengan persepsi mahasiswa dalam mengonsumsi 

produk makanan berlabel halal. 

2. Manfaat Penelitian 

 Setiap penelitian diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat. baik 

secara praktis maupun akademis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat 

sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan mampu menjadi 

sumber pengetahuan yang baru dalam melihat faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam mengonsumsi 

produk makanan berlabel halal. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan produsen makanan agar mendaftarkan produknya 

untuk disertifikasi halal dan diberi label halal guna meningkatkan daya 
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saing dari produk mereka di tengah masyarakat (pasar) lokal maupun 

Internasional. 

c. Aspek pembuatan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi salah-satu bahan pertimbangan bagi ulama dan pemerintah 

dalam membuat fatwa dan aturan terkait sertifikasi serta labelisasi 

makanan halal di Indonesia.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Halal dan Haram  

1. Pengertian Halal dan Haram 

Islam mewajibkan setiap muslim agar mengonsumsi makanan yang 

halal (tidak haram) dan thayyib. Halal maksudnya yaitu segala yang 

diperbolehkan oleh Allah swt baik berupa makanan, minuman, dan 

perbuatan.31 Berkebalikan dengan halal, pengertian haram sendiri adalah 

sesuatu yang dilarang Allah swt. Haram sendiri berasal dari kata, “harama” 

yang artinya terlarang. Jika dikaitkan dengan konsep halal, istilah haram 

merupakan lawan/antonim dari kata halal yang merujuk pada segala sesuatu 

yang dilarang atau terlarang menurut ajaran Islam.  

Halal dan haram sebenarnya merupakan istilah yang sudah sangat 

familiar di tengah masyarakat muslim, khususnya masyarakat Indonesia yang 

mayoritas memeluk agama Islam. Kebanyakan masyarakat mungkin 

menganggap halal itu menyangkut makanan dan minuman. Namun, 

sebenarnya dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk pada segala 

sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam yang mencakup 

aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki, dan 

sebagainya. Defenisi ini sangat berkaitan dengan asal kata halal yaitu kata 

halla yahullu hallan wa halalan yang berarti bertahalul (keluar dari ihram), 

dibolehkan atau diizinkan. Artinya, segala yang diperbolehkan oleh Allah Swt 

baik berupa makanan, minuman, dan perbuatan. Berkebalikan dengan halal, 

 

31 Gema Rahmadani, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 
2, no. 1 (2015): 20–26. 
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pengertian haram sendiri adalah sesuatu yang dilarang Allah. Haram sendiri 

berasal dari kata, “harama” yang artinya terlarang. Jika dikaitkan dengan 

konsep halal, istilah haram merupakan lawan/antonim dari kata halal yang 

merujuk pada segala sesuatu yang dilarang atau terlarang menurut ajaran 

Islam yang mencakup aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara 

mendapatkan rezeki, dan sebagainya. 

Pada proses pembelajaran, seringkali kita menjumpai istilah yang juga 

berkaitan dengan kedua istilah ini. Istilah tersebut yaitu thayyib dan syubhat. 

Thayyib berasal dari bahasa arab mamiliki arti: lezat, baik, sehat, dan 

menentramkan. Makanan yang thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari 

segi zatnya, rusak (kadaluarasa), atau makanan yang tidak tercampur atau 

terkontaminasi dengan sesuatu yang najis dan makanan tersebut mampu 

memberikan selera bagi seseorang yang mengkonsumsinya dan tidak 

membahayakan bagi akal dan fisiknya bagi seseorang yang akan 

mengkonsumsinya. Sementara syubhat adalah segala sesuatu yang dalilnya 

saling berselisih baik dari al-Quran maupun sunnah serta saling tarik menarik 

dari sisi pemaknaannya. Artinya, istilah syubhat merujuk pada sesuatu yang 

tidak diketahui halal atau haramnya secara pasti baik melalui Al-Quran 

maupaun hadits. Syubhat bisa saja sesuatu yang mendekati halal atau bahkan 

sebaliknya yaitu sesuatu yang mendekati haram. 

Adapun pengertian thayyib berasal dari bahasa arab mamiliki arti: 

lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama.32 Makanan yang thayyib 

berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, rusak (kadaluarasa), atau 

makanan yang tidak tercampur atau terkontaminasi dengan sesuatu yang najis 

 

32 Desriani, Zulfan Efendi Hasibuan, and Risalan Basri Harahap, “Analisis Fatwa MUI 
Nomor 4 Tahun 2003,” Jurnal El-Thawalib 2, no. 5 (2021): 402–413. 
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dan makanan tersebut mampu memberikan selera bagi seseorang yang 

mengkonsumsinya dan tidak membahayakan bagi akal dan fisiknya bagi 

seseorang yang akan mengkonsumsinya. Artinya, segala makanan yang 

mendatangkan kebaikan bagi yang mengonsumsinya dapat dikatakan sebagai 

makanan yang thayyib. Entah itu makanan bergizi, berkhasiat atau enak dan 

tidak berbahaya maka dapat disebut thayyib. 

2. Dasar Hukum Halal dan Haram 

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi seluruh umat 

muslim. Artinya, seorang muslim akan berdosa atau melanggar hukum Islam 

jika memakan makanan yang tidak halal atau dikenal dengan istilah haram. 

Istilah halal dan haram ini telah menjadi ketentuan umum yang berlaku dalam 

ajaran Islam. Hukum wajibnya memakan makanan halal bersumber dari ayat 

suci al-Qur’an dan al-Hadis. Sebagai sumber hukum halal haram, yang paling 

dikenal yaitu dalam Qs. Al-Maidah/5: 4 yang berbunyi: 

حِلَّ  يَسۡ 
ُ
 أ
ٓ
ا
َ
 مَاذ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
ٔ
 
بِيۡزَ ٔ

ِّ
ل
َ
جَوَارِحِ مُك

ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
مۡت
ه
 وَمَا عَل

ُ
ت بَ َٰ يِّ

َّ
مُ ٱلط

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
لۡ أ

ُ
 ق
ۖ
هُمۡ

َ
ل

 وَ 
ۖ
يۡهِ
َ
ِ عَل

ه
 ٱسۡمَ ٱللَّ

ْ
رُوا

ُ
ك
ۡ
مۡ وَٱذ

ُ
يۡك
َ
نَ عَل

ۡ
مۡسَك

َ
 أ
ٓ
ا  مِمَّ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
َ
 ف
ُۖ مُ ٱللَّه

ُ
مَك
ه
ا عَل هُنَّ مِمَّ

َ
مُون

ِّ
عَل
ُ
 ت

ْ
وا
ُ
ق
َّ
ٱت

ي    عُ  َ سََِ
ه

 ٱللَّ
َّ
 إِن

ََۚ حِسَابِ  ٱللَّه
ۡ
 ٱل

Terjemahnya: 

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.33 

Berdasarkan ayat surah al-Maidah tersebut, terdapat berbagai macam 

larangan yang disebutkan haram untuk dilakukan. Larangan ini diantaranya 

 

33 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim: Al-Qur’an Hafalan. 
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mengonsumsi bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih atas 

nama selain Allah (termasuk berhala). Selain larangan mengonsumsi berbagai 

makanan tersebut, dijelaskan pula bahwa tidak boleh mengonsumsi makanan 

yang ditangkap binatang buas. Kecuali, binatang buas tersebut dilatih oleh 

manusia untuk berburu dan ketika melepas binatang buas tersebut maka 

menyebutkan nama Allah swt. Sebagai contoh, rusa yang ditangkap oleh anjing 

pemburu yang ketika melepas anjing tersebut untuk berburu disebut nama 

Allah swt. Selain ayat di atas, terdapat pula hadis yang menyinggung terkait 

makanan halal yang berbunyi: 

زُ  يَاطِيْۡ
َّ
هُمُ الش

ْ
ت
َ
ت
َ
هُمْ أ

َّ
هُمْ وَإِن

ه
اءَ كل

َ
 ف
َ
 عِبَادِيْ حُن

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ْ خ ي

لٌ وَإِنزِّ
َ
ا حَلَ

ً
 عَبْد

ُ
ه
ُ
ت
ْ
حَل

َ
لُّ مَا ن

ُ
ك

هُمْ 
َ
 ل
ُ
ت

ْ
ل
َ
حْل
َ
يْهِمْ مَا أ

ْ
 عَلَٔ

ْ
مَت هُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّ

ْ
ت
َ
ال
َ
اجْت

َ
 ف

Terjemahnya:  

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). 

Konsep halal dan haram sebetulnya merujuk pada maslahah dan juga 

mafsadah. Sesuatu dikatakan halal apabila lebih banyak mengandung 

maslahah daripada mafsadah. Begitu pula sebaliknya, sesuatu dikatakan 

haram karena mengandung lebih banyak mafsadah daripada maslahah. 

Konteks ini berlaku secara umum baik dalam hal pangan maupun perbuatan. 

Hal ini sesuai kaidah fiqh, “menolak mafsadah lebih baik daripada mengambil 

maslahah”. Namun, kaidah ini hanya berlaku bagi sesuatu yang berbenturan 

antara maslahah dan mafsadahnya. Misalnya, babi akan halal untuk 

dikonsumsi secara tidak berlebihan jika pada kondisi yang mengancam 

keselamatan jika tidak memakannya. 

Selain dari ayat suci al-Qur’an dan al-Hadis di atas, sebenarnya masih 

banyak sumber hukum halal haram yang lain. Menurut Abi Hasan Ali, dalam 
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bukunya Syarkh Shahihul Bukhari Li Ibnul Bathal, dijelaskan bahwa apa yang 

Allah swt sebutkan dalam nash kehalalalnya maka jelas kahalalanya. Begitu 

pula apa yang telah disebutkan dalam nash keharamannya maka jelas pula 

keharamannya.34 Sebagai contoh, hati dan bangkai belalang halal dimakan 

sesuai sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-

Baihaqi yang artinya, “Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. 

Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa”. 

Sebaliknya, babi haram dimakan dikarenakan ada nash yang jelas dalam Qs. 

Al-Maidah/5: 3 yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib 
dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah 
kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 
(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 
mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan 
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa 
terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.35 

Berdasarkan ayat surah al-Maidah tersebut, terdapat berbagai macam 

larangan yang disebutkan haram untuk dilakukan. Larangan ini diantaranya 

mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama 

 

34 Rahmadani, “Halal Dan Haram Dalam Islam.” 

35 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim: Al-Qur’an Hafalan. 
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selain Allah (terutama yang disembelih atas nama berhala), hewan yang mati 

tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk dan diterkam hewan buas.36 Namun, hewan 

dengan sebab kematian yang disebutkan tersebut boleh dikonsumsi jika 

sempat disembelih. Artinya, hewan tersebut mati bukan karena sebab awalnya 

sekarat tetapi karena disembelih atas nama Allah swt. Selain itu, terdapat 

tambahan lain yaitu larangan mengundi nasib dengan anak panah karena 

merupakan perbuatan yang fasik atau tidak konsisten dalam kebaikan dan 

jalan yang diridhai Allah swt. 

3. Sebab Haram/Halal 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, sangat jelas bahwa segala yang 

halal maupun yang haram adalah yang telah disebutkan oleh nash, baik berupa 

ayat al-Quran maupun hadits. Namun, penjelasan tersebut kebanyakan hanya 

seputar makanan. Lantas, apakah yang kemudian membuat sesuatu itu dapat 

dikatakan halal maupun haram? Singkatnya, halalnya sebuah benda dapat 

diidentifikasi melalui haramnya benda itu. Berikut dua aspek yang sangat 

penting untuk mengidentifikasi keharaman sebuah benda: 

a. Haram berdasarkan zatnya 

Halal atau haram secara zat artinya benda tersebut dikatakan haram 

ataupun halal berdasarkan subtansi penyusun benda tersebut. Misalnya, 

benda tersebut disebut haram karena bahan penyusun atau subtansinya 

memang adalah haram seperti babi, bangkai, dan minuman keras. Jadi, benda 

seperti ini meskipun cara memperolehnya halal atau baik, tetap saja dikatakan 

haram. Sederhananya, benda halal atau haram menurut zatnya ini disebut, 

 

36 Siti Hasanah, Fitriani Amelia, and Yulias Erwin, “Makanan Halal Pada Destinasi 
Wisata Di Nusa Tenggara Barat,” IJECA (International Journal of Education and Curriculum 
Application) (2018): 191–200. 
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“Jika subtansinya halal dan didapatkan secara halal maka benda tersebut halal, 

sebaliknya jika benda tersebut subtansinya haram dan didapatkan secara halal 

maka benda tersebut tetap haram”. Untuk benda yang haram secara subtansi 

telah disebutkan dalam berbagai ayat yang jelas termasuk surah Al-Maidah 

ayat 3. Beberapa contoh barang haram dari segi zatnya dalam surah tersebut 

yaitu bangkai, darah, daging babi dan minuman keras. 

b. Haram berdasarkan cara memperolehnya/mendapatkan 

Haram menurut cara memperolehnya merupakan haram yang pada 

subtansi bendanya halal namun cara mengangani ataupun mendapatkan 

benda tersebut yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi, benda yang 

haram dikonsumsi jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya 

halal tetapi cara penanganannya atau pengolahannya tidak dibenarkan oleh 

syari’at Islam, misalnya kambing yang tidak dipotong secara syari’ah dan 

benda halal yang dalam proses produksi atau pengolahannya tercampur 

dengan benda yang diharamkan atau benda najis. Kedua, bendanya halal, suci, 

akan tetapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama 

misalnya, hasil korupsi, menipu, dan sebagainya. Konsep haram berdasarkan 

cara mendapatkan ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang 

artinya, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 

Contoh-contoh barang haram dari segi cara penanganan atau memperolehnya 

yaitu (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, 

yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 
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yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 

disembelih untuk berhala. 

4. Hukuman Memakan/Melakukan yang Haram 

Melakukan atau berbuat yang haram merupakan perilaku yang amat 

buruk dan dibenci Allah. Orang yang melakukan yang haram selalu disamakan 

dengan kaum yang menentang Allah. Salah-satu kebiasaan atau ciri khas kaum 

atau orang Yahudi adalah memakan atau melakukan yang haram. Memakan 

atau melakukan yang haram ini ada banyak misalnya memakan babi atau 

berzina. Oleh karenanya, orang-orang yang memakan ataupun melakukan 

keharaman disamakan dengan kaum Yahudi. Allah swt telah berfirman dalam 

Qs. Al-Maidah/5: 62 yang berbunyi:  
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Terjemahnya: 

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) 
bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. 
Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan.37 

 Adapun azab atau hukuman bagi orang yang senang memakan atau 

melakukan yang haram adalah dibakar di dalam neraka. Rasulullah Saw 

bersabda: “Wahai Ka’ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap 

daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang 

berhak membakarnya.” (HR. Ahmad dan at-Tirmizi, dinyatakan shahih oleh al-

Albani). Jadi, sedikit saja daging yang tumbuh dari harta yang haram maka 

tempatnya adalah neraka. Artinya, api neraka bahan bakarnya adalah daging 

dari makanan haram dan tempat untuk membersihkan daging dari makanan 

 

37 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim: Al-Qur’an Hafalan. 
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harama hanyalah api neraka. Neraka sendiri merupakan tempat seburuk-

buruknya kembali dan bahan bakarnya merupakan manusia yang senang 

memakan atau melakukan yang haram. 

B. Religiusitas Obligation 

1. Pengertian Religiusitas Obligation 

Religiusitas berasal dari bahasa inggris yaitu kata religion dan berubah 

menjadi religiusity yang dapat diartikan sebagai agama. Di lain sisi, dalam 

bahasa Arab, dalam kamus Al-Mawrid karya Ba’albaki (1993), religiusitas 

memiliki 3 makna yaitu takwa, wara dan tabayyun. Ketiga kata ini berkaitan 

dengan perilaku melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 

Adapun menurut American Psychological Association (2015) mendefenisikan 

religiusitas sebagai quality of extent of one’s religious experience.38 Artinya, 

merupakan kualitas seseorang dalam konsisten menjalankan agamanya. 

Seorang dengan religiusitas yang baik tentu akan konsisten terhadap ajaran 

agamanya dan komitmen dalam menjauhi larangan agamanya. 

Agama memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan para 

penganutnya. Kewajiban dalam agama memberikan tuntunan yang harus 

diikuti oleh pemeluk agama tersebut. Tuntunan ini baik berupa perintah 

maupun larangan tertentu yang terwujud dalam religiusitas obligation. 

Misalnya, umat muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. 

Kewajiban ini memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan seorang 

muslim. Mereka harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi, karena 

dalam Islam mengonsumsi makanan tidak halal atau dikenal dengan sebutan 

haram berarti melakukan perbuatan dosa karena melanggar perintah Tuhan. 

 

38 Bambang Suryadi and Bahrul Hayat, Religiusitas Konsep, Pengukuran, Dan 

Implementasi Di Indonesia (Bibliosmia Karya Indonesia, 2021). 
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Tentu saja, konotasi ini sejalan dengan arti wajib dalam Islam yaitu jika 

dilaksanakan berarti melakukan perbuatan baik dan jika tidak dilakukan atau 

dilanggar maka termasuk perbuatan dosa. Jadi, kewajiban agama atau 

reliusitas obligation merupakan perintah ataupun larangan yang membekas 

atau melekat dalam pemeluk suatu agama yang dapat menentukan atau 

mempengaruhi kehidupan sosialnya. 

2.  Indikator Religiusitas Obligation 

Indikator dalam mengukur tingkat religiusitas setidaknya telah banyak 

dirumuskan. Salah-satu indikator yang cukup umum adalah mengonsumsi 

makanan halal sebagai ajaran agama yang telah ditetapkan.39 Namun, selain 

itu, terdapat lima indikator lain dari religiusitas yaitu ideologi, pengalaman, 

penghayatan, pengetahuan dan konsekuensi.40 Akan tetapi, semua indikator-

indikator ini kebanyakan dipakai hanya untuk mengukur religiusitas bukan 

religiusitas obligation. Maka, dikarenakan penelitian yang terkait religiusitas 

obligation masih sangat sedikit, setidaknya digunakan salah-satu indikator 

religiusitas yaitu kewajiban dalam mengonsumsi makanan halal. Indikator ini 

akan disatukan dengan indikator yang juga diambil dari penelitian tentang 

religiusitas obligation.  

Pada dasarnya, kewajiban agama atau religiusitas obligation dapat 

diukur dengan melihat tingkat kesadaran atau pengetahuan seseorang tentang 

ajaran agama mereka. Pada penelitian yang dilakukan Ezlika M. Ghazali dan 

kawan-kawan pada tahun 2022, mereka menggunakan beberapa pernyataan 

 

39 Dinar Bagja Pratama and Neneng Hartati, “Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas 

Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung,” 

Finansha-Journal of Sharia Financial Management 1, no. 2 (2020): 1–12. 

40 Sri Wulandari, “Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian 

(Studi Kasus Konsumen Indomie Di Sidoarjo),” JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara 

4, no. 1 (2021): 31–36. 
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sebagai indikator dalam mengukur tingkat kewajiban agama. Penyataan ini 

mencakup, i would feel guilty if I do not eat at halal eateries, it would go against 

my principles not to eat at halal restaurant, it religious responsibility for me to 

eat at halal restaurants, dan i am religiously obliged to eat at halal 

restaurants.41 Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dituliskan 

indikator dari kewajiban agama yaitu mengonsumsi makanan halal sebagai 

kewajiban agama, mengonsumsi makanan non-halal adalah perbuatan dosa, 

dan mengonsumsi makanan halal adalah tanggung jawab sebagai pemeluk 

agama.  

C. Literasi Halal 

1. Pengertian Literasi Halal 

Literasi awalnya dikenal dalam bidang ilmu bahasa yang diidentikkan 

dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Namun, seiring 

perkembangannya istilah literasi banyak diserap dan digunakan dalam 

berbagai bidang. Proses ini lantas mengubah makna literasi menjadi lebih luas 

dari sekedar membaca, menulis dan juga berhitung. Artinya, esensi literasi 

mula-mula adalah kemampuan calistung kemudian meluas dan menggapai 

kemampuan bernalar.42 Jadi, literasi sekarang ini dapat berarti sebagai 

kemampuan dalam mendapatkan informasi dan memahaminya. 

Pada perkembangannya literasi dikenal dengan perpindahan ilmu 

pengetahuan. Artinya, media terjadinya transformasi atau perpindahan ilmu 

pengetahuan dapat disebut literasi. Pada akhirnya, literasi juga berkaitan 

 

41 Ghazali et al., “Restaurant Choice and Religious Obligation in the Absence of Halal 
Logo: A Serial Mediation Model.” 

42 Florianus Dus Arifian, “Sketsa Konsep Literasi Modern Dalam Bidang Bahasa,” 
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio 10, no. 1 (2018): 27–38. 
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dengan media-media pembelajaran seperti buku dan internet. Bagaimanapun, 

literasi merupakan proses yang menambah pemahaman atau ilmu seorang 

individu yang kemudian berpengaruh terhadap cara berfikir ataupun caranya 

dalam memahami berbagai hal. 

Adapun yang dimaksud dengan literasi halal merupakan kemampuan 

untuk membedakan barang dan jasa yang diizinkan (halal) dan terlarang 

(haram) yang berasal dari ilmu pengetahuan atau pemahaman yang lebih baik 

tentang hukum Islam (syariah).43 Artinya, dapat dikatakan bahwa literasi halal 

sangat berkaitan dengan tingkat pengetahuan atau pemahaman seseorang 

muslim tentang halal atau haram (boleh atau tidaknya) sebuah produk 

dikonsumsi. Misalnya, pengetahuan tentang dampak negatif minuman keras 

dipahami oleh umat muslim sebagai alasan haramnya produk tersebut 

sehingga hukumnya haram untuk dikonsumsi. 

2. Indikator Literasi Halal 

Literasi halal selalu berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan 

terkait produk halal, karena itu dalam pengukurannya digunakan berbagai 

indikator yang mendeteksi tingkat pengetahuan atau pemahaman seorang 

muslim tentang produk halal. Adapun indikator literasi halal antara lain: 1.) 

mengerti hukum halal; 2.) dapat membedakan makanan halal dengan yang 

haram; 3.) memahami arti pentingnya mengonsumsi makanan halal; dan 4.) 

label halal sebagai tanda halalnya bahan-bahan sebuah produk makanan.44 

Kesemua indikator ini sangat penting dalam mengukur tingkat literasi halal 

 

43 Hayati and Putri, “Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, Dan 
Religious Commitment Pada Pembelian Makanan Di Tsabita Halal Bakery.” 

44 Pratama and Hartati, “Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi 
Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.” 
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dalam masyarakat. Juga memberikan gambaran yang lebih mudah terkait 

ruang lingkup literasi halal. 

Mengerti hukum halal artinya memahami dengan baik bahwa 

mengonsumsi makanan halal itu wajib dalam Islam. Setelah memahami 

kewajiban ini, maka muslim harus dapat pula membedakan makanan halal 

dengan yang haram berdasarkan ajaran Islam atau pengetahuannya. Selain itu, 

selain membedakan makanan halal dengan haram, seorang muslim juga harus 

memahami pentingnya atau alasan kenapa dirinya harus mampu 

membedakan makanan halal dengan yang haram. Terakhir, pada proses 

membedakan makanan halal dengan haram maka penting bagi seorang 

muslim untuk memahami label halal sebagai tanda halalnya sebuah produk. 

Kesimpulannya, setiap indikator literasi halal tersebut saling berkaitan satu 

dengan yang lain sehingga tak bisa dipisahkan dalam proses pengukuran 

literasi halal. 

D.  Sertifikasi dan Labelisasi Halal 

1. Pengertian Sertifikasi dan Labelisasi Halal 

Perlu dipahami, labelisasi halal dan sertifikasi halal merupakan dua 

istilah yang saling berkaitan namun berbeda. Labelisasi halal adalah 

pencantuman atau penempelan label/logo halal pada kemasan produk. 

Pencantuman ini bertujuan untuk memberitahu kepada konsumen bahwa 

produk yang mereka beli itu dijamin kehalalannya. Di lain sisi, sertifikasi halal 

adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai 

syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI.45 Artinya, 

 

45 Daharmi Astuti et al., “Sosialisasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Halal Di Kota 
Pekanbaru Umkm Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau,” Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (2020): 23–32. 
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sebuah produk akan diberi label halal (labelisasi halal) setelah mendapatkan 

sertifikasi halal atau pemeriksaan kehalalan oleh LPPOM MUI (Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). 

Sederhananya, untuk mendapatkan label halal maka sebuah produk terlebih 

dahulu harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan secara sah oleh 

LPPOM MUI.  

Gambar 2.1. Alur Sertifikasi dan Labelisasi Halal Indonesia 

Sumber: LPPOM MUI, Tahun 2023 
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Meskipun mengalami berbagai ketegangan/intrik yang menarik terkait 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) Tahun 2014 yang 

memperbolehkan lembaga selain BPPOM MUI untuk mengeluarkan sertifikasi 

halal, hingga saat ini pemegang otoritas yang mengeluarkan sertifikasi halal di 

Indonesia masih dipegang oleh BPPOM MUI. Pada proses sertifikasi dan 

labelisasi halal, terdapat beberapa tahap yang mesti dilalui oleh setiap 

perusahaan atau lembaga bisnis agar produknya dapat diberi sertifikasi dan 

labelisasi halal. Berikut tahap-tahap pengajuan sertifikasi halal melalui 

BPPOM MUI. 

Pengajuan sertifikasi halal dilakukan dengan menyiapkan berbagai 

berkas persyaratan yang telah ditentukan. Salah-satu yang wajib adalah 

berkas SJH (Sistem Jaminan Halal). 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.  Desain Label Halal  

Di Indonesia sendiri, awal mula labelisasi halal terjadi pada tahun 1976. 

Saat itu, kementrian kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri 
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Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang kewajiban memberikan 

label, “mengandung babi” pada setiap produk yang mengandung unsur babi di 

dalamnya.46 Keputusan tersebut membuat produk yang mengandung babi 

harus memberikan label bergambar babi dengan tulisan, “mengandung babi” 

di dalam kotak bujur sangkar yang kesemuanya berwarna merah pada produk 

mereka. Cara ini dinilai efektif pada saat itu karena jumlah produk yang 

mengandung unsur babi pada saat itu relatif sedikit.  

Labelisasi mengandung babi tersebut kemudian berganti pada tanggal 

12 Agustus 1985. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan 

No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.47 

Keputusan ini diambil sebagai respon/langkah ditemukannya berbagai 

produk mengandung unsur babi oleh kementrian kesehatan dan kementrian 

agama pada saat itu. Namun, ternyata langkah ini masih belum cukup 

mengatasi kecemasan masyarakat akan produk haram. Bahkan, pada tahun 

1988 kembali terjadi kasus beredarnya berbagai produk yang mengandung 

 

46 Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, and Naffa Rizky Hermawati, “Perlindungan 
Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM 
Di Kota Bekasi,” KRTHA BHAYANGKARA 16, no. 2 (2022): 315–338. 

47 Lubis and Permata, “Analisis Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal No 40 Tahun 2022 Terkait Ketiadaan Nama Lembaga Berwenang Pada Label 
Halal Perspektif Najmudin Al-Thufi.” 

Gambar 2.2. Label Mengandung Babi 

Sumber: Farmasetika.com, Tahun 2023 
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bahan berunsur babi di tengah masyarakat Indonesia. Peristiwa ini tentu 

sangat meresahkan masyarakat. Menjawab masalah ini, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) kemudian membentuk LPPOM MUI di tahun 1989. Lembaga 

ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran masyarakat tentang produk 

halal yang beredar di Indonesia pada saat itu. 

Label halal yang ditetapkan tahun 1985 tak pernah berubah hingga 

tahun 2022. Label tersebut tetap berbentuk lingkaran berwarna hijau dengan 

kaligrafi bertuliskan halal di tengahnya. Pada bagian paling luar terdapat 

tulisan Majelis Ulama Indonesia selaku pihak yang berwenang mengeluarkan 

label halal. Pada tahun 2022, Kementerian Agama RI melalui lembaganya 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkenalkan label 

halal baru yang akan digunakan menggantikan label halal yang lama. Label 

halal yang baru ini memiliki desain unik kaligrafi bertuliskan, “Halal” yang 

diubah bentuknya menjadi mirip wayang gunungan berwarna ungu. Tak lupa, 

Gambar 2.3. Logo Halal Lama dan Baru 

Sumber: Merdeka.com, Tahun 2023 
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di bawah desain kaligrafi yang mirip wayang gunungan tersebut, terdapat 

tulisan halal Indonesia yang cukup besar.  

E. Persepsi Halal Masyarakat 

1. Pengertian Persepsi Halal Masyarakat 

Berdasarkan KBBI, persepsi berarti tanggapan atau penerimaan 

langsung terhadap sesuatu. Artinya, persepsi dapat diidentikkan dengan 

respon seseorang terhadap sesuatu. Menurut Sugiharto, persepsi adalah 

kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk 

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam indera manusia.48 Menurut 

Mindadari (2019) persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran 

seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh 

pancaindranya.49 Jadi, persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam 

menerjemahkan stimulus oleh seseorang yang menghasilkan respon atau 

tanggapan terhadap stimulus tersebut. 

Adapun yang dimaksud dengan persepsi masyarakat yaitu bentuk 

respon atau tanggapan masyarakat terhadap stimulus tertentu. Misalnya, 

dalam penelitian ini akan dibahas persepsi masyarakat dalam mengonsumsi 

makanan halal. Artinya, makanan halal di sini berperan sebagai stimulus 

sedangkan mengonsumsi atau tidak merupakan bentuk respon. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa stimulus dan respon terhadap stimulus ini adalah dua bagian 

dari persepsi masyarakat yang tak terpisahkan. Jadi, yang dimaksud dengan 

 

48 Tri Inda Fadhila Rahma, “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan 
Financial Technology,” AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 3, no. 1 (2018): 184–203. 

49 Dyah Ayu Utari Suwita Ningtyas, Ary Bakhtiar, and Yohana Agustina, “Persepsi 

Mahasiswa Agribisnis Terhadap Makanan Halal Dan Tayib (Studi Kasusu Di Universitas 

Muhammadiyah Malang),” JASc (Journal of Agribusiness Sciences) 6, no. 1 (2022): 52–58. 
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persepsi makanan halal adalah respon seorang konsumen jika diberikan atau 

diperlihatkan sebuah produk makanan halal. 

2. Faktor dan Indikator Persepsi Halal Masyarakat 

Menurut Kasali (2007) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang, yaitu latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang 

dianut, dan berita-berita yang berkembang. Faktor ini secara garis besar dapat 

dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Faktor internal artinya 

rangsangan dari dalam invididu itu sendiri. Faktor ini terdiri atas kemampuan 

belajar atau pemahaman, pengetahuan, motivasi dan kepribadian seorang 

individu. Adapun faktor eksternal yaitu persepsi yang terjadi karena 

rangsangan dari luar individu.50 Faktor eksternal terdiri dari berbagai hal yang 

berasal dari lingkungan luar individu seperti intensitas, ukuran, keberlawanan 

dan pengulangan.  

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya Pengantar Psikologi Umum, 

dalam mengukur persepsi digunakan tiga indikator utama yaitu penyerapan, 

pengertian (pemahaman) dan penilaian atau evaluasi. Penyerapan maksudnya 

adalah gambaran individu terkait stimulus yang diberikan. Jelas atau tidaknya 

gambaran ini tergantung pada indera individu. Adapun yang dimaksud 

pemahaman adalah menganalisa dan menginterpretasi stimulus yang 

diberikan. Terakhir, penilaian artinya individu akan membandingkan 

pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau norma 

 

50 Daharmi Astuti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif 
Ekonomi Syariah,” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2018): 13–26. 
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yang dimiliki individu secara subjektif.51 Penilaian ini termasuk ke dalamnya 

banyak aspek seperti kualitas. 

Belum ada indikator khusus yang digunakan dalam mengukur persepsi 

makanan halal. Alasannya karena selama ini penelitian terkait dengan 

persepsi makanan halal tetap memakai indikator persepsi pada umumnya. 

Keputusan ini diambil karena persepsi secara umum sama saja, yang berbeda 

hanya objek kajiannya. Misalnya, jika mengatakan persepsi makanan halal 

maka yang dimaksud adalah respon seorang terhadap makanan halal, begitu 

pula jika dikatakan persepsi makanan haram maka yang dimaksud adalah 

respon konsumen terhadap makanan haram. Jadi, apapun bentuk kajian atau 

kata yang mengikuti persepsi, secara umum persepsi memiliki arti yang sama 

yaitu respon terhadap stimulus tertentu. 

F. Brand Awarness 

1. Pengertian Brand Awarness 

Brand awarness merupakan kemampuan sebuah brand untuk diingat 

oleh konsumen. Menurut Humdina (2005)  brand awereness adalah kesadaran 

merek (brand awareness) adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari kategori produk tertentu.52 Artinya brand awarness juga merupakan 

kemampuan konsumen untuk mengenali merek tertentu di tengah merek yang 

hampir sama. Demikian, pengertian sederhana dari brand awarness adalah 

tingkat kemampuan suatu merek untuk segera diingat jika suatu konsumen 

 

51 Andi Syahputra and Heri Rahmatsyah Putra, “Persepsi Masyarakat Terhadap 
Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (Kpm),” At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi 
Penyiaran Islam (2020): 1–20. 

52 Firda Ramadayanti, “Peran Brand Awereness Terhadap Keputusan Pembelian 
Produk,” Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis 6, no. 2 (2019): 111–116. 
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berbicara tentang produk tertentu.. Sebagai contoh, ketika kita berbicara 

tentang produk air minum kemasan maka yang segera terlintas adalah merek 

Aqua yang memang mendominasi pasar. 

Brand awareness sangat memerlukan continum rangung (jangkauan 

kontinum) dari perasaan yang tidak pasti bahwa suatu merek tertentu telah 

dikenal sebelumnya, sehingga konsumen percaya bahwa produk tersebut 

merupakan satu-satunya merek dalam suatu kelompok produk.53 Artinya, 

konsumen memiliki kesadaran bahwa sebuah produk merupakan bagian dari 

merek tertentu. Kesadaran inilah yang mengendalikan kemampuan konsumen 

dalam mengenali sebuah merek. Pada akhirnya, konsumen akan percaya 

bahwa merek tersebut merupakan satu-satunya dalam suatu kelompok 

produk. Sebagai contoh, semua jenis pasta gigi di Indonesia disebut 

masyarakat sebagai odol, padahal odol hanya merupakan merek pasta gigi 

pertama di Indonesia. 

2. Tingkatan Brand Awarness 

Pada dasarnya, kemampuan sebuah merek untuk diingat oleh 

konsumen (brand awarness) dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan. Pembagian 

ini menunjukkan kekuatan atau tingkat kemampuan sebuah merek dapat 

segera diingat oleh konsumen. Pertama, unware of brand merupakan tingkat 

terendah dalam brand awarness. Pada tahap ini, seorang konsumen merasa 

tidak yakin atau bahkan tidak tahu tentang suatu merek. Posisi ini harus 

dihindari sebuah merek atau brand karena akan berdampak negatif pada 

 

53 Ichsan Widi Utomo, “Pengaruh Brand Image, Brand Awareness, Dan Brand Trust 
Terhadap Brand Loyalty Pelanggan Online Shopping (Studi Kasus Karyawan Di BSI Pemuda),” 
Komunikasi: Jurnal Komunikasi 8, no. 1 (2017). 
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penjualannya.54 Berikutnya yaitu tingkat brand recognition yang merupakan 

posisi di mana merek akan dikenali konsumen ketika diberi stimulus tertentu 

tentang merek tersebut. Misalnya ketika diperlihatkan logo merek tertentu 

maka konsumen mengenali nama merek dari logo tesebut. 

Selanjutnya, brand recall merupakan kemampuan konsumen untuk 

mengingat sebuah merek tanpa stimulus tentang merek tersebut tetapi tetap 

ada stimulus merujuk ke merek yang dimaksud. Sebagai contoh, seorang 

konsumen dapat menyebutkan sebuah merek jika ditanyakan tentang produk 

tertentu. Misalnya, jika kita bertanya pada sesorang tentang merek televisi 

yang bagus maka orang tersebut dapat mengingat beberapa merek dengan 

baik. Terakhir, top of mind merupakan kemampuan sebuah merek untuk 

langsung diingat oleh konsumen ketika berbicara tentang produk tertentu.55 

 

54 Umaimah Wahid and Anggun Eka Puspita, “Upaya Peningkatkan Brand Awareness 
PT. Go-Jek Indonesia Melalui Aktivitas Marketing Public Relations,” Jurnal Komunikasi 9, no. 1 
(2017): 31–43. 

55 Wahid and Puspita, “Upaya Peningkatkan Brand Awareness PT. Go-Jek Indonesia 
Melalui Aktivitas Marketing Public Relations.” 
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Gambar 2.4. Tingkatan Brand Awarness 

Sumber: Kompas.com, Tahun 2023 
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Misalnya, ketika sedang membahas produk air mineral kemasan maka yang 

pertama terlintas adalah merek Aqua. Pada tahap ini, merek Aqua benar-benar 

telah tertanam di alam bawah sadar seorang konsumen dan menjadi top of 

mind. 

G. Teori Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Teori Perilaku Konsumen 

James F Angel mengemukakan bahwa perilaku konsumen merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh individu dalam memperoleh dan menggunakan 

barang ekonomi. Pengertian yang senada disampaikan oleh David L Loudon 

dan Albert J Della Bitta (1979) yang mengemukakan bahwa perilaku 

konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan 

aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses evaluasi, 

pembelian dan penggunaan barang dan jasa. Secara garis besar, dapat 

disebutkan bahwa teori perilaku konsumen menggambarkan pola tindakan 

tertentu yang dilakukan seorang individu maupun kelompok dalam kaitannya 

dengan pembelian dan penggunaan barang dan jasa.56 Singkatnya, teori 

perilaku konsumsi menjelaskan bagaimana seorang konsumen dalam 

memperoleh dan menggunakan produk barang dan jasa dalam ekonomi.  

Pada dasarnya, landasan utama teori perilaku konsumen adalah teori 

perilaku terencana. Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa setiap 

tindakan manusia memiliki motif atau alasan. Sebagaimana menurut Aijen 

(2011) bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku mempunyai 

 

56 Kurniati Kurniati, “Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam,” JESI 
(Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 6, no. 1 (2017): 45–52. 



47 

 

 

pengaruh kepada niat perilaku yang akhirnya mempengaruhi juga perilaku.57 

Peristiwa ini termasuk yang terjadi dalam ekonomi ketika seorang konsumen 

mengontrol dirinya dalam membeli atau menggunakan barang dan jasa. 

Namun, terkadang pula konsumen secara tidak sadar memilih menggunakan 

barang atau jasa karena didorong beberapa faktor seperti keadaan emosi yang 

berlebihan.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut William J. Stanton setidaknya ada dua kekuatan yang 

mempengaruhi perilaku konsumen yaitu kekuatan sosial budaya dan 

kekuatan psikologis. Adapun Philip Kotler mengemukakan bahwa faktor 

utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, 

faktor sosial, dan faktor psikologis.58 Setidaknya, pendapat-pendapat ini dapat 

mewakili kesimpulan bahwa perilaku seorang konsumen dapat dipengaruhi 

berbagai faktor baik secara internal (psikologis) maupun eksternal (budaya 

dan sosial). 

Faktor psikologis disebut mengambil peran paling sentral dalam 

mempengaruhi perilaku konsumen. Bagian ini mencakup motivasi, persepsi, 

belajar dan kepercayaan sikap. Berbagai faktor ini dapat mendorong perilaku 

konsumsi yang berbeda. Misalnya, seorang yang termotivasi pada olaharaga 

akan cenderung menghabiskan lebih banyak biaya untuk keperluan olahraga 

dibandingkan orang yang tidak termotivasi pada olahraga. Contoh lainnya, 

seorang yang termotivasi hidup sehat akan lebih mengonsumsi makanan sehat 

dibanding makanan cepat saji. 

 

57 Rika Yulita Amalia and Syifa Fauziah, “Perilaku Konsumen Milenial Muslim Pada 
Resto Bersertifikat Halal Di Indonesia: Implementasi Teori Perilaku Terencana Ajzen,” Journal 
of Economics and Business Aseanomics 3, no. 2 (2018). 

58 Kurniati, “Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam.” 
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Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumsi adalah 

faktor sosial dan pribadi seperti keluarga, gaya hidup dan keadaan ekonomi. 

Sebagai contoh, konsumen dengan penghasilan minim juga akan mencoba 

menekan konsumsinya, sedangkan konsumen dengan penghasilan besar 

cenderung lebih konsumtif. Seorang konsumen di masa sulit misal pandemi 

akan menekan konsumsi dan lebih mendahulukan alat kesehatan.59 Contoh 

lainnya, seorang dengan keluarga akan cenderung mendahulukan kebutuhan 

pokok keluarga dibanding kebutuhan pribadi, begitu pula sebaliknya. 

H. Produk Ikan Kaleng Sarden ABC 

Ikan sarden adalah ikan lemuru (sardinella Sp) yang masuk keluarga 

cluipidae dan banyak dikonsumsi di Indonesia.60 Ikan ini dapat hidup hingga 

kedalaman 1000 meter dari atas permukaan laut dan biasanya hidup secara 

berkelompok serta tidak terlalu jauh dari pesisir. Ikan sarden hidup dengan 

memakan plankton atau organisme kecil dalam laut. Ciri khas ikan ini yaitu 

tubuhnya yang relatif kecil yaitu di bawah 20 cm. Ikan sarden kebanyakan 

diawetkan dengan cara dikeringkan karena karakteristiknya yang cepat busuk 

jika dibiarkan di udara terbuka. Namun, dengan perkembangan teknologi yang 

semakin baik, ikan sarden kini dapat diawetkan dengan berbagai metode 

seperti pengalengan maupun dibekukan degan suhu yang rendah. 

Adapun ikan kaleng Sardines ABC merupakan produk ikan sarden 

kaleng yang diproduksi, di distribusikan dan dipasarkan oleh  PT Heinz ABC 

 

59 Fithri Dzikrayah, “Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Konsumsi Food and 
Beverage Pada Masa Pandemi Covid-19,” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2020): 
23–34. 

60 Dewi Ariyanti Abdullah, Muhammad Ridwan, and Sulkifli Sulkifli, “Sistem 
Penerimaan Bahan Baku Ikan Lemuru (Sardinella. Sp) Pada Pengalengan Ikan Sarden Di PT 
Sarana Tani Pratama Jembrana, Bali,” Journal of Applied Agribussiness and Agrotechnology 1, 
no. 1 (2022): 11–20. 
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Indonesia (ABC). Perusahaan ini bergerak dalam bidang makanan dan 

minuman dan telah berdiri sejak tahun 1975 di Jakarta. Tentunya, produk 

perusahaan ini sangat dekat dan dikenal baik di Indonesia karena telah ada 

sejak lama. Beberapa produk PT Heinz ABC Indonesia yang telah sangat 

melekat di hati orang Indonesia misalnya kecap ABC, sambal ABC, saus tomat 

ABC dan sirup ABC.  

Sardines ABC merupakan produk ikan sarden yang dikemas dengan 

proses pengalengan. Sebuah teknik pengemasan bahan pangan secara 

hermetis yang kemudian disterilkan dengan suhu tertentu.61 Biasanya 

berkisar antara 117-119° C selama kurang lebih 90-110 menit. Teknik ini 

memungkinkan produk makanan lebih tahan dari pembusukan ataupun 

kerusakan akibat lingkungan. Selain itu teknik ini membantu menjaga cita rasa 

bahan pangan yang dikemas atau diawetkan. Oleh karena itu, teknik 

 

61 Asep Nurhikmat et al., “Pengaruh Suhu Dan Waktu Sterilisasi Terhadap Nilai F Dan 
Kondisi Fisik Kaleng Kemasan Pada Pengalengan Gudeg,” Agritech 36, no. 1 (2016): 71–78. 

Gambar 2.5. Sardines Kaleng ABC 

Sumber: heinzindonesia.com, Tahun 2023 
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pengawetan makanan dengan pengalengan banyak dipakai dalam idustri 

makanan. 

I. Hubungan Antarvariabel dan Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. 

Artinya, hipotesis dapat disebut sebagai jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.62 Adapun 

dalam penelitian ini, hipotesis akan dibagi menjadi tiga sesuai dengan jumlah 

rumusan masalah yang ada. Setelah itu, rumusan masalah akan dikembangkan 

menjadi sebuah hipotesis yang nantinya akan dibuktikan dengan data-data 

dalam proses penelitian. Berikut hipotesis dalam peneliitian ini: 

1. Hubungan Religiusitas Obligation dan Persepsi Masyarakat dalam 

Mengonsumsi Produk Makanan Berlabel Halal 

Mahiah Said, Faridah Hassan, Rosidah Musa dan Rahman, N.A dalam 

studinya yang berjudul, “Assessing Consumers’ Perception, Knowledge and 

Religiosity on Malaysia’s Halal Food Products” memberi gambaran bahwa 

tingkat religiustitas yang tinggi akan berbanding lurus dengan konsumsi 

produk makanan berlabel halal.63 Studi ini didukung oleh penelitian yang 

ditulis oleh Shovi Shadzalia yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pembelian produk kosmetik di kota Malang.64 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Firqah Mansyurah yang berjudul, 

“Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Terhadap Pembelian Skin Care Tanpa 

 

62 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Depok: Rajawali Pers, 2014). 

63 Said et al., “Assessing Consumers’ Perception, Knowledge and Religiosity on 
Malaysia’s Halal Food Products.” 

64 Shovi Sadzalia, “Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan 
Pembelian Produk Kosmetik Di Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2015). 
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Label Halal Pada Muslim Generasi Z di Banjarmasin”. Penelitian tersebut 

memberikan kesimpulan bahwa konsumen dengan religiusitas yang tinggi 

akan cenderung menghindari produk skin care tanpa label halal. Hasil serupa 

dijelaskan oleh Lualiyatul Mutmainnah dalam penelitiannya yang berjudul, 

“The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food 

Ingredients on Purchase Intention of Halal Food” yang meberi kesimpulan 

bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli 

makanan halal oleh para responden.65 Temuan dari penelitian ini memperkuat 

bahwa religiusitas akan mendorong atau berpengaruh positif terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk berlabel halal. Artinya, 

dari berbagai studi pada dipastikan bahwa religiusitas berbanding lurus 

dengan persepsi membeli produk makanan halal. 

H1 : Religiusitas Obligation berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi 

mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam 

mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC. 

2. Hubungan Literasi Halal dan Persepsi Masyarakat dalam 

Mengonsumsi Produk Makanan Berlabel Halal 

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa tingkat pengetahuan 

tentang produk halal berpengaruh terhadap sikap konsumen pada label halal. 

Hendy Mustiko Aji dalam studinya yang berjudul, “The Effect of Knowledge 

about Halal and Islamic Religiosity on Attitude Toward Halal Label” 

menjelaskan bahwa pengetahuan akan berpengaruh terhadap sikap 

 

65 Ahlam Nuwairah Ahmad, Azmawani Abd Rahman, and Suhaimi Ab Rahman, 
“Assessing Knowledge and Religiosity on Consumer Behavior towards Halal Food and 
Cosmetic Products,” International Journal of Social Science and Humanity 5, no. 1 (2015): 10. 
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konsumen terhadap label halal.66 Penelitian lebih lanjut  yang dilakukan oleh 

Arya Bagus Wirakurnia, Ponchanok Nuanmark, Heri Sudarsono dan Arga 

Ramadhana yang berjudul, “Do religiosity, halal knowledge, and halal 

certification affect Muslim students' intention to purchase halal packaged food?” 

memberikan kesimpulan yang manarik bahwa pengetahuan tidak 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen makanan halal.67 Hasil serupa 

ditemukan oleh Kamonthip Maichum, Surakiat Parichatnon dan Ke-Chung 

Peng dalam penelitiannya berjudul, “The Influence of Attitude, Knowledge and 

Quality on Purchase Intention towards Halal Food: A Case Study of Young Non-

Muslim Consumers in Thailand” yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa 

meskipun pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen 

terhadap label halal, pengetahuan ternyata tidak berpengaruh terhadap minat 

beli makanan halal konsumen di Thailand.68 Artinya, dalam berbagai literatur 

yang ada, pengetahuan memang berkontribusi dalam memahami label halal 

namun tidak berdampak pada minat atau tindakan konsumen untuk membeli 

dan mengonsumsi makanan halal. Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang 

dijelaskan ini, maka dapat dibuat sebuah asumsi bahwa pengetahuan halal 

atau literasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi konsumen 

dalam membeli produk makanan halal. 

 

66 Aji, “The Effect of Knowledge about Halal and Islamic Religiosity on Attitude toward 
Halal Label.” 

67 Arya Bagus Wirakurnia et al., “Do Religiosity, Halal Knowledge, and Halal 
Certification Affect Muslim Students’ Intention to Purchase Halal Packaged Food?,” Asian 
Journal of Islamic Management (AJIM) (2021): 97–110. 

68 Kamonthip Maichum, Surakiat Parichatnon, and Ke-Chung Peng, “The Influence of 
Attitude, Knowledge and Quality on Purchase Intention towards Halal Food: A Case Study of 
Young Non-Muslim Consumers in Thailand,” International Journal of Management & Social 
Sciences, 6 (3), 354 364 (2017). 
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H2 : Literasi halal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi 

mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam 

mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC. 

3. Hubungan Label Halal dan Persepsi Masyarakat dalam 

Mengonsumsi Produk Makanan Berlabel Halal 

Berdasarkan penelitian yang berjudul, “The Effect of a Halal Label and 

Label Size on Purchasing Intent for Non-Muslim Consumers” yang dilakukan 

oleh Widya Satya Nugraha, Dennis Chen dan Shang-Ho Yang, diketahui bahwa 

label halal dan ukurannya dapat berpengaruh terhadap konsumen dalam 

mengonsumsi makanan halal.69 Konsumen non-muslim tidak merasa 

keberatan dalam membeli produk daging karena adanya label halal, 

sebaliknya konsumen muslim merasa memiliki niat lebih tinggi dalam 

membeli produk daging jika ukuran label halalnya semakin besar. Lebih lanjut, 

penelitian lain menemukan bahwa persepsi label halal berpengaruh terhadap 

positif serta signifikan terhadap keputusan impor makanan halal.70 Artinya, 

semakin tinggi persepsi terhadap label halal maka impor terhadap makanan 

halal juga semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Menariknya, penelitian yang 

dilakukan oleh Achmad Kholid Fadlullah bersama Budi Eko Soetjipto dan 

Wening Patmi Rahayu juga memberi kesimpulan yang sama bahwa label halal 

berpengaruh positif dan juga signifikan pada minat mahasiswa di kota Malang 

dalam membeli produk makanan samyang nodles.71 Berdasarkan berbagai 

 

69 Nugraha, Chen, and Yang, “The Effect of a Halal Label and Label Size on Purchasing 
Intent for Non-Muslim Consumers.” 

70 Nursyamsiah, Rohmah, and Hasanah, “Halal Label Perception Towards Purchase 
Decision of Imported Processed Food Products for Muslim Gen Z.” 

71 Achmad Kholid Fadlullah, Budi Eko Soetjipto, and Wening Patmi Rahayu, “The Effect 
of Halal Label, Halal Awareness, Food Ingredients, Advertising and Purchase Interest on the 
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hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sementara bahwa label halal 

berpengaruh positif signifikan terhadap konsumsi produk makanan halal. 

H3 : Label halal berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mahasiswa 

jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam mengonsumsi 

produk ikan sardines kaleng ABC. 

4. Hubungan Brand Awarness, Religiusitas Obligation dan Persepsi 

Masyarakat dalam Mengonsumsi Produk Makanan Berlabel Halal 

Berdasarkan penelitian yang berjudul, “The Impact of Brand Awareness 

on Purchase Decision: Mediating Effect of Halal logo and Religious beliefs on 

Halal Food in Malang Indonesia” dapat dipahami bahwa brand awarness 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan 

halal di kota Malang, Indonesia.72 Penelitian lainnya yang berjudul, “The effect 

of halal brand awareness on purchase intention in indonesia: the mediating role 

of attitude” ditulis oleh Abdul Aziz Nugraha Pratama, M. Luthfi Hamidi dan Edi 

Cahyono menjelaskan bahwa halal brand awarness berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat membeli produk halal pada konsumen di 

Indonesia.73 Hasil serupa disimpulkan oleh Agus Purwanto, Marissa Grace 

Haque, Denok Sunarsih dan Masduki Asbari dalam penelitian mereka, “The 

Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food 

Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers” yang 

menjelaskan bahwa halal awarness berpengaruh positif dan signifikan 

 
Decision to Buy ‘Samyang Noodles’(Study on Universities Students in Malang City),” South East 
Asia Journal of Contemporary Business, Ecnomics and Law 24, no. 2 (2021): 107–113. 

72 S Sunaryo and S E A Sudiro, “The Impact of Brand Awareness on Purchase Decision: 
Mediating Effect of Halal Logo and Religious Beliefs on Halal Food in Malang Indonesia,” in 
Proceedings of Sydney International Business Research Conference, 2017, 24–26. 

73 Abdul Aziz Nugraha Pratama, M Luthfi Hamidi, and Edi Cahyono, “The Effect of Halal 
Brand Awareness on Purchase Intention in Indonesia: The Mediating Role of Attitude,” Cogent 
Business & Management 10, no. 1 (2023): 2168510. 
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terhadap minat beli konsumen terhadap makanan halal. Berdasarkan 

hubungan positif antara brand awarness dan persepsi mengonsumsi makanan 

halal, maka dapat dibuat asumsi hubungan antara brand awarness dengan 

variabel penelitian lain yang juga diasumsikan berpengaruh positif pada 

persepsi mengonsumsi makanan halal. Hubungan ini digambarkan dalam 

hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Brand awarness memoderasi hubungan antara religiusitas obligation dan 

persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar 

dalam mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC. 

5. Hubungan Brand Awarness, Literasi Halal dan Persepsi Masyarakat 

dalam Mengonsumsi Produk Makanan Berlabel Halal 

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa tingkat pengetahuan 

tentang produk halal berpengaruh terhadap sikap konsumen pada label halal. 

Hendy Mustiko Aji dalam studinya yang berjudul, “The Effect of Knowledge 

about Halal and Islamic Religiosity on Attitude Toward Halal Label” 

menjelaskan bahwa pengetahuan akan berpengaruh terhadap sikap 

konsumen terhadap label halal.74 Penelitian lebih lanjut  yang dilakukan oleh 

Arya Bagus Wirakurnia, Ponchanok Nuanmark, Heri Sudarsono dan Arga 

Ramadhana yang berjudul, “Do religiosity, halal knowledge, and halal 

certification affect Muslim students' intention to purchase halal packaged food?” 

memberikan kesimpulan yang manarik bahwa pengetahuan tidak 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen makanan halal.75 Hasil serupa 

ditemukan oleh Kamonthip Maichum, Surakiat Parichatnon dan Ke-Chung 

 

74 Aji, “The Effect of Knowledge about Halal and Islamic Religiosity on Attitude toward 
Halal Label.” 

75 Wirakurnia et al., “Do Religiosity, Halal Knowledge, and Halal Certification Affect 
Muslim Students’ Intention to Purchase Halal Packaged Food?” 
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Peng dalam penelitiannya berjudul, “The Influence of Attitude, Knowledge and 

Quality on Purchase Intention towards Halal Food: A Case Study of Young Non-

Muslim Consumers in Thailand” yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa 

meskipun pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen 

terhadap label halal, pengetahuan ternyata tidak berpengaruh terhadap minat 

beli makanan halal konsumen di Thailand.76 Artinya, dalam berbagai literatur 

yang ada, pengetahuan memang berkontribusi dalam memahami label halal 

namun tidak berdampak pada minat atau tindakan konsumen untuk membeli 

dan mengonsumsi makanan halal. Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang 

dijelaskan ini, maka dapat dibuat sebuah asumsi bahwa pengetahuan halal 

atau literasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi konsumen 

dalam membeli produk makanan halal. Artinya, brand awarness dapat 

diasumsikan tidak dapat memoderasi hubungan literasi halal dengan persepsi 

makanan halal karena sejak awal keduanya memiliki hubungan yang lemah. 

Jadi, dapat dituliskan hipotesi kelima yaitu: 

H5 : Brand awarness tidak memoderasi hubungan antara literasi halal dan 

persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar 

dalam mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC. 

6. Hubungan Brand Awarness, Label Halal dan Persepsi Masyarakat 

dalam Mengonsumsi Produk Makanan Berlabel Halal 

Berdasarkan penelitian yang berjudul, “The Impact of Brand Awareness 

on Purchase Decision: Mediating Effect of Halal logo and Religious beliefs on 

Halal Food in Malang Indonesia” dapat dipahami bahwa brand awarness 

 

76 Maichum, Parichatnon, and Peng, “The Influence of Attitude, Knowledge and Quality 
on Purchase Intention towards Halal Food: A Case Study of Young Non-Muslim Consumers in 
Thailand.” 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan 

halal di kota Malang, Indonesia.77 Penelitian lainnya yang berjudul, “The effect 

of halal brand awareness on purchase intention in indonesia: the mediating role 

of attitude” ditulis oleh Abdul Aziz Nugraha Pratama, M. Luthfi Hamidi dan Edi 

Cahyono menjelaskan bahwa halal brand awarness berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat membeli produk halal pada konsumen di 

Indonesia.78 Hasil serupa disimpulkan oleh Agus Purwanto, Marissa Grace 

Haque, Denok Sunarsih dan Masduki Asbari dalam penelitian mereka, “The 

Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food 

Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers” yang 

menjelaskan bahwa halal awarness berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen terhadap makanan halal. Berdasarkan 

hubungan positif antara brand awarness dan persepsi mengonsumsi makanan 

halal, maka dapat dibuat asumsi hubungan antara brand awarness dengan 

variabel penelitian lain yang juga diasumsikan berpengaruh positif pada 

persepsi mengonsumsi makanan halal. Hubungan ini digambarkan dalam 

hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Brand Awarness memoderasi hubungan antara label halal dan persepsi 

mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam 

mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC. 

J. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual memperlihatkan hubungan antar berbagai 

variabel dalam penelitian. Seperti yang terlihat, penelitian ini terdiri atas tiga 

 

77 Sunaryo and Sudiro, “The Impact of Brand Awareness on Purchase Decision: 
Mediating Effect of Halal Logo and Religious Beliefs on Halal Food in Malang Indonesia.” 

78 Pratama, Hamidi, and Cahyono, “The Effect of Halal Brand Awareness on Purchase 
Intention in Indonesia: The Mediating Role of Attitude.” 
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variabel independen (X) yaitu religiusitas obligation (X1), literasi halal (X2) 

dan label halal (X3). Adapun variabel dependen (Y) pada penelitian ini yaitu 

persepsi makanan halal masyarakat. Selain kedua jenis variabel tersebut, 

terdapat pula variabel moderasi (Z) yaitu brand awarness. Berikut gambaran 

sederhana konsep penelitian yang digunakan:  

Gambar 2.6. Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan bagan, dapat digambarkan bahwa terdapat hubungan 

asosiatif antara varaibel religiusitas obligation (X1), literasi halal (X2), label 

halal (X3) dengan variabel persepsi makanan halal masyarakat (Y). Hubungan 

tersebut akan dibuktikan dengan hipotesis (H1, H2 dan H3) melalui 

serangkaian prosedur penelitian. Selain ketiga hipotesis tersebut, terdapat 

pula tiga hipotesis lain (H4, H5 dan H6) yang perlu untuk dibuktikan. Ketiga 

hipotesis ini berkenaan dengan hubungan asosiatif antara varaibel religiusitas 

obligation (X1), literasi halal (X2), label halal (X3) dengan variabel persepsi 

makanan halal (Y) yang kemudian dimoderasi oleh brand awarness (Z). Pada 

akhirnya, hasil penelitian ini akan menentukan benar atau tidaknya seluruh 

hipotesis yang ada. Diterima atau tidaknya sebuah hipotesis tergantung hasil 

analisis data-data penelitian dan interprestasinya.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang berupaya membuat generalisasi terhadap objek 

yang diteliti. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan 

dan menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan 

dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.79 Pada penelitian ini, teori akan 

membantu menjelaskan masalah yang hendak diteliti untuk membuat 

rumusan masalah. Adapun hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas 

rumusan masalah akan dijawab melalui model matematis. Model matematis 

yang dimaksud berupa metode statistik yang dinilai cocok dalam penelitian. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar jurusan Ekonomi Islam. Jurusan Ekonomi Islam merupakan salah-

satu jurusan yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin 

Makassar. Awalnya jurusan ini bernama jurusan Muamalah yang berada di 

Fakultas Syariah dan Hukum, namun kemudian diubah menjadi jurusan 

Ekonomi Islam seiring berdirinya fakultas baru di UIN Alauddin yaitu Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2008. Adapun terkait waktu, penelitian 

ini akan dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Mei hingga Juli tahun 2024. 

Jangka waktu ini diperkirakan akan sangat cukup bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian sesuai prosedur yang diharapkan. Selain itu, 

 

79 Hendriyadi Suryani, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian 
Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam (Kencana Prenada Media Group, 2015). 
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penempatan bulan dan tahun tersebut dinilai peneliti sudah sangat tepat agar 

peneliti dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

asosiatif. Asosiatif yang dimaksud yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.80 Biasanya, pendekatan 

ini akan melihat apakah suatu variabel berhubungan satu dengan yang lain 

serta mengukur bentuk dan sejauh mana hubungan tersebut. Misalnya, 

variabel X dan Y saling berhubungan dengan tingkat hubungan positif 

signifikan. Artinya, ada hubungan positif yang kuat antara variabel X dan Y 

yang mana variabel X (independen) akan mempengaruhi secara positif dan 

signifikan variabel Y (dependen). 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.81 Pada penelitian ini, populasi 

adalah seluruh mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar. 

Adapun sampel yang akan menjadi perwakilan dari mahasiswa tersebut yaitu 

mahasiswa yang akan dipilih sesuai kriteria tertentu. Kriteria ini mencakup 

pernah atau tidaknya mengonsumsi ikan sardines kaleng ABC selama menjadi 

mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar. 

Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

teknik simple random sampling. Simple random sampling termasuk ke dalam 

 

80 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2015). 

81 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 
D. 
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jenis pengambilan sample teknik probability sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.82 Teknik ini sering 

digunakan jika populasi relatif homogen dengan cara mengambil sampel 

secara acak. Teknik acak yang dimaksud tentu saja tetap pada jumlah dan 

kriteria yang ditentukan. Selanjutnya, dalam proses penentuan ukuran atau 

jumlah sampel, penelitian ini akan menggunakan teknik slovin yang dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

Rumus:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
480

1 + 480 x (0,1)2
 

𝑛 =
480

1 + 480 x 0,01
 

𝑛 =
480

1 + 4,8
 

𝑛 =
480

5,8
= 82,7 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

Berdasarkan hasil perhitungan teknik slovin, dapat diperoleh angka 

82,7 orang atau dibulatkan menjadi 83 orang dari populasi 480 orang. Artinya, 

dari jumlah populasi 480 orang, dibutuhkan setidaknya minimal 83 orang 

sebagai sampel penelitian. Jumlah 83 orang inilah yang akan mewakili seluruh 

populasi yang ada dan akan menjadi subjek penelitian. 

E. Sumber Data 

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu 

kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

 

82 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 
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keputusan.83 Pada penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu data 

primer dan sekunder. Berikut penjelasan dari kedua jenis sumber data 

tersebut: 

1. Data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian. 

Pada penelitian ini, sumber data primer yaitu angket yang telah diisi 

oleh responden yang telah ditetapkan dengan metode tertentu. 

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

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.84 Data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu semua jenis referensi baik berupa artikel, jurnal, 

buku, manuskrip, skripsi, tesis, disertasi, audio, video dan lain-lain yang 

berkaitan dengan objek/masalah yang sedang diteliti. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah-satu bagian penting dalam 

sebuah kegiatan penelitian. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian 

dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-

kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.85 Pengumpulan data adalah 

suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian 

pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang 

dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti 

atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan koesiner. Kuesioner merupakan teknik 

 

83 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2008). 

84 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan 
Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2011). 

85 Sudaryono, Metodologi Penelitian. 
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.86 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan 

analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan dan karasteristik beberapa 

sampel utama di dalam populasi. 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat 

bantu dalam pengumpulan data.87  Instrumen penelitian digunakan sebagai 

alat atau sarana dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Ada banyak jenis instrumen yang dapat digunakan, namun pada 

penelitian ini akan menggunakan instrumen pertanyaan baik berupa tes 

maupun non-tes. Penelitian ini akan dijalankan dengan mengumpulkan data 

menggunakan kuesioner yang berisi angket campuran terdiri atas angket 

terbuka dan tertutup. Skala pada instrumen menggunakan skala interval dua. 

Adapun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang akan diajukan/diberikan kepada 

objek penelitian untuk dijawab. Butir pertanyaan maupun pernyataan ini 

dihasilkan melalui indikator setiap variabel penelitian yang digunakan untuk 

mengukur variabel. Berikut daftar variabel, indikator variabel dan skala yang 

digunakan: 

Tabel 3.1. Kisi Kisi Instrumen Penelitian 

No. Variabel Defenisi Indikator Skala 
1. Religiusitas 

Obligation 
Merupakan 
aturan, perintah 

a. Mengonsumsi 
makanan halal 

Likert 

 

86 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 
D. 

87 Hamni Fadlilah Nasution, “Instrumen Penelitian Dan Urgensinya Dalam Penelitian 
Kuantitatif,” Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman 4, no. 1 (2016): 59–75. 
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atau larangan 
dalam ajaran 
agama Islam yang 
harus atau mesti 
dilakukan oleh 
umat muslim. 

sebagai 
kewajiban 
agama.88 

b. Mengonsumsi 
makanan non-
halal adalah 
perbuatan dosa. 

c. Mengonsumsi 
makanan halal 
adalah tanggung 
jawab sebagai 
pemeluk 
agama.89 

2. Literasi Halal Merupakan 
pengetahuan atau 
pemahaman 
masyarakat 
tentang produk 
makanan halal. 

a. Pemahaman 
tentang hukum 
halal. 

b. Kemampuan 
membedakan 
makanan halal 
dengan yang 
haram.90 

c. Pemahaman 
pentingnya 
mengonsumsi 
makanan halal. 

d. Pemahaman 
kehalalalan 
bahan-bahan 
produk 
makanan 
berdasarkan 
logo halal.91 

Likert 

3. Label Halal Merupakan 
bentuk, warna 

a. Bentuk logo 
halal.  

b. Warna logo 
halal. 

Likert 

 

88 Pratama and Hartati, “Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi 
Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.” 

89 Ghazali et al., “Restaurant Choice and Religious Obligation in the Absence of Halal 
Logo: A Serial Mediation Model.” 

90 Pratama and Hartati, “Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi 
Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.” 

91 Pratama and Hartati, “Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi 
Produk Halal Pada Mahasiswa MKS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.” 
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dan ukuran logo 
atau label halal 

c. Ukuran logo 
halal.92 

4. Persepsi 
Mengonsumsi 
Makanan Halal 

Merupakan 
pendapat atau 
pemikiran 
masyarakat 
dalam 
mengonsumsi 
atau membeli 
produk makanan 
berlabel halal 

a. Seleksi.93 
b. Pengertian 

atau. 
pemahaman 
(Interpretasi).94 

c. Penilaian atau 
evaluasi.95 

Likert 

5. Brand 
Awarness 

Merupakan 
kemampuan 
sebuah merek 
untuk diingat 
oleh konsumen 

a. Merek sangat 
mudah untuk 
diingat.96 

b. Merek mudah 
untuk dijadikan 
perbandingan. 

c. Merek sangat 
mudah untuk 
dikenali.97 

Likert 

Pada pertanyaan atau pernyataan dalam isntrumen penelitian akan 

digunakan skala likert sebagai skala ukurnya. Skala likert merupakan skala 

yang memakai interval tertentu dalam aplikasi atau penerapannya. Penelitian 

menggunakanan skala likert bila peneliti ingin melakukan pengukuran secara 

 

92 Nugraha, Chen, and Yang, “The Effect of a Halal Label and Label Size on Purchasing 
Intent for Non-Muslim Consumers.” 

93 Ardy F Mantik, Lisbeth Mananeke, and Hendra Tawas, “Motivasi Dan Persepsi 
Konsumen Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Di Kfc Megamall Manado,” Jurnal 
EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3, no. 1 (2015). 

94 Rival Ali Anhar and Intisari Haryati, “Analisis Persepsi Konsumen Pada Pemasaran 
Di Media Online,” Jurnal Dimensi 9, no. 3 (2020): 412–421. 

95 Syahputra and Putra, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian 
Masyarakat (Kpm).” 

96 Yuyun Taufik et al., “Peran Social Media Marketing Dan Brand Awareness Terhadap 
Purchase Intention Produk Es Teh Indonesia,” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 2 (2022): 5234–
5240. 

97 Mohammad Mudzakkir and Iva Nurfarida, “The Influence of Brand Awareness on 
Brand Trust through Brand Image,” Available at SSRN 2670597 (2015). 
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keseluruhan tentang suatu topik, pendapat atau pengalaman.98 Contohnya, 

untuk mengukur sikap, persepsi, tindakan atau pendapat seseorang. Pada 

penelitian ini akan meenggunakan skala likert dengan interval sebagai 

berikut: 

Table 3.2. Skala Likert dan Bobot Nilainya 

Kriteria Bobot/Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas (Outher Model) 

Valid berarti instrumen dapat akan digunakan untuk mengukur objek 

penelitian yang akan diteliti. Artinya, ada kesesuaian antara yang diukur dan 

alat yang dipakai dalam mengukur. Sementara instrumen yang reliabel berarti 

instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama pula.99 Urgensi intrumen penelitian 

yang valid dan reliabel yaitu agar data yang diperoleh sesuai dengan data yang 

memang benar-benar dibutuhkan oleh peneliti. Istilahnya, datanya tepat atau 

sesuai yang diharapkan. Tentu saja, bagian ini penting dikarenakan data yang 

tepat pada suatu penelitian akan membuat hasil penelitian akan semakin baik. 

Berikut ini uji validitas dan reliabilitas intrumen yang dipakai dalam penelitian 

ini: 

 

 

98 Dr Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (Bandung: Alfabeta, 2015). 

99 Lijan P Sinambela, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Depok: Rajawali Pers, 2021). 
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1. Uji Validitas 

Uji validitas mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar 

(konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Caranya dengan 

menilai convergent validity dan discriminant validity. Untuk uji convergent 

validity akan dilakukan dengan melihat nilai outher loadings setiap konstruk 

dan nilai average variance extracted (AVE). Kriteria untuk nilai outher loadings 

setiap konstruk adalah ≥ 0,7, meskipun begitu ada juga teori yang menyebut 

bahwa nilai ≥ 0,6 masih dapat diterima. Adapun untuk nilai average variance 

extracted (AVE) standarnya adalah ≥ 0,5. Khusus untuk uji discriminant 

validity akan dilakukan dengan melihat nilai cross loadings dan fornell larcker 

criterion. Kedua nilai ini harus memiliki nilai lebih tinggi daripada nilai 

konstruk yang dituju atau dengan kata lain lebih tinggi nilainya daripada nilai 

lain pada baris dan kolom yang sama. Sebuah konstruk dapat dikatakan valid 

jika telah memenuhi kriteria-kriteria ini. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

seorang responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-

konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun 

dalam suatu bentuk kuoesioner. Alat ukur yang akan digunakan adalah 

cronbachalpa melalui sofware smartPLS 4. Perhitungan menggunakan rumus 

cronbachalpha diterima, apabila perhitungan r hitung > r tabel sebesar 5% 

atau 0,05. Sebuah konstruk dapat dikatakan reliabel jika telah memenuhi nilai 

minimum cronbachalpha tersebut. 

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisis data menggunakan 

structural equation modeling (SEM) dengan metode partial least square (PLS). 
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SEM merupakan gabungan dua metode analisis statistik terpisah yaitu analisis 

faktor yang berkembang dalam bidang psikologi dan analisis persamaan 

simultan yang dikembangkan di ekonometrika. Adapun PLS merupakan teknik 

atau metode analisis yang tidak tergantung pada data yang terdistribusi 

normal karena termasuk statisik nonparametris.  

Kelebihan penggunaan metode smart PLS adalah jumlah sampel yang 

dibutuhkan dalam analisis relatif kecil.100 Ada sedikit perbedaan menurut para 

ahli terkait batas minimal jumlah sampel yang digunakan, menurut Cohen 

jumlah minimal pengguanaan yaitu minimal 30 sampel, menurut Hair minimal 

100 sampel dan menurut Holcter minimal 200 sampel.101 Penggunaan smart 

PLS sangat dianjurkan ketika mememiliki keterbatasan jumlah sampel 

sementara model yang dibangun kompleks seperti dalam penelitian ini. 

Bahkan, dari hasil studi Zeng pada tahun 2021 di Amerika Serikat menemukan 

bahwa 58,27% dari total 139 jurnal yang memakai metode SEM PLS karena 

jumlah sampelnya yang relatif kecil pada kisaran 25-1387.102 Hasil serupa juga 

ditemukan oleh Bayonne pada tahun yang sama di Eropa bahwa 69,5% jurnal 

yang memakai analisis SEM PLS  alasannya karena ukuran sampel yang relatif 

fleksibel.103 Ketentuan atau fenomena ini dikarenakan bootsroping smart PLS 

 

100 Lenni Khotimah Harahap and M Pd, “Analisis SEM (Structural Equation Modelling) 

Dengan SMARTPLS (Partial Least Square),” Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Walisongo 

Semarang 1, no. 1 (2020): 1–11. 

101 Ayatulloh Michael Musyaffi, Hera Khairunnisa, and Dwi Kismayanti Respati, Konsep 

Dasar Structural Equation Model-Partial Least Square (Sem-Pls) Menggunakan Smartpls (Pascal 

Books, 2022). 

102 Ningshuang Zeng et al., “Do Right PLS and Do PLS Right: A Critical Review of the 

Application of PLS-SEM in Construction Management Research,” Frontiers of Engineering 

Management 8 (2021): 356–369. 

103 Enrique Bayonne, Juan A Marin-Garcia, and Rafaela Alfalla-Luque, “Partial Least 

Squares (PLS) in Operations Management Research: Insights from a Systematic Literature Review,” 

Journal of Industrial Engineering and Management 13, no. 3 (2020): 565–597. 
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tidak mensyaratkan minimum jumlah sampel.104 Namun dalam ilmu sosial, 

setidaknya disyaratkan jumlah minimal sampel adalah 30.105 Jumlah ini sesuai 

nilai minimal yang dianjurkan Cohen.  

1. Uji Model Struktural (Inner Model) 

Uji model struktural atau inner model merupakan jenis analisis yang 

dilakukan dengan metode bootstrapping untuk mendeskripsikan hubungan 

antar variabel laten. Pada penelitian ini, analisis inner model akan dilakukan 

dengan memperhatikan nilai VIF, T-Statistik dan P-Value. Masing-masing uji 

model struktural atau inner model tersebut secara rinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Variance Inflation Factor (VIF) 

Nilai Variance Inflation Factor (VIF) merupakan nilai yang digunakan 

untuk melihat ada tidaknya multikolineritas dalam sebuah penelitian. Nilai 

tolerance untuk VIF adalah <10 maka tidak terjadi multikolineritas, sebaliknya 

jika >10 maka terjadi multikolineritas.106 Adanya multikolinearitas dapat 

mengganggu nilai prediksi dari sebuah variabel bebas. Jadi, sangat diharapkan 

tidak terjadi multikolinearitas. Penelitian yang baik artinya penelitian yang 

minim atau tidak terjadi multikolinearitas. 

b. T-Statistik dan P-Value 

Nilai T-statistik dan P-value sebenarnya digunakan dalam uji hipotesis. 

Nilai T-statistik mencerminkan hubungan variabel independen dengan 

 

104 Ali Muhson, “Analisis Statistik Dengan SmartPLS (Path Analysis, Confirmatory Factor 

Analysis, & Structural Equation Modeling),” Universitas Negeri Yogyakarta (2022). 

105 Iman Supriadi, Riset Akuntansi Keperilakuan: Penggunaan SmartPLS Dan SPSS 

Include Macro Andrew F. Hayes (Jakad Media Publishing, 2022). 

106 Sofia Debi Puspa, Joko Riyono, and Fani Puspitasari, “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada 

Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika 5, no. 1 (2021): 302–

320. 
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dependen. Nilai dasar T-statistik pada penelitian ini adalah 1,990, didasarkan 

pada Df = n – k = 83 - 5 = 87, jika dilihat pada t-tabel maka nilai T-statistik 

untuk 83 pada signifikasi 0,05 adalah 1,990. Artinya, nilai T-statistik <1,990 

maka tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Sebaliknya, jika nilai T-statistik >1,990 maka terdapat pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun nilai P-value 

mencerminkan signifikasi pengaruh tersebut. Jika nilai P-value <0,05 maka 

pengaruh sinifikan, apabila P-Value >0,05 maka pengaruh tidak signifikan. 

2. Evaluasi Kecocokan Model 

Evaluasi kecocokan model merupakan langkah terakhir dalam proses 

analisis penelitian. Indeks kecocokan model (Goodness of Fit atau GOF) pada 

SEM digunakan dalam mengevaluasi apakah permodelan empiris yang dibuat 

didasarkan pada observasi dapat diterima sesuai dengan acuan dalam indeks 

tersebut.107 Langkah ini berguna untuk melihat sejauh mana model yang 

dibangun dalam penelitian menggambarkan fenomena yang diteliti.  

a. R-Square dan F-Square 

R-Square merupakan nilaii yang menggambarkan besarnya variabel 

endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel endogen/eksogen lainnya. 

Menurut Chin, nilai R-square yaitu 0,19 (rendah), 0,33 (moderat) dan 0,66 

(tinggi). Adapun F-square menggambarkan akurasi prediksi atau seberapa 

baik setiap variabel eksogen/endogen mampu memprediksi variabel endogen 

dalam level struktural. Pada hubungan langsung digunakan pendapat Hair 

 

107 Umi Narimawati and Jonathan Sarwono, “Kajian Tentang Indeks Kecocokan Model 

Dalam Pemodelan Persamaan Struktural Berbasis Kovarian D Alam Lisrel Dan Amos Serta Berbasis 

Partial Least Square Dalam Pls Sem,” Majalah Ilmiah UNIKOM 20, no. 2 (2022): 85–94. 
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yaitu nilai F-square yatu 0,02 (rendah), 0,15 (moderat) dan 0,35 (tinggi).108 

Pada hubungan moderasi sehingga digunakan dasar F-square khusus 

moderasi dari Kenny yaitu 0,005 (rendah), 0,01 (moderat) dan 0,025 

(tinggi).109 Perbedaan ini menurut para ahli lebih masuk akal dan dapat 

diterima. 

b. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

Standardized Root Mean Square Residual atau SRMR merupakan nilai 

rata-rata semua residual baku dengan nilai ideal <0,08 untuk PLS SEM. Nilai 

ini sesuai pendapat Hair, namun menurut pendapat Karin Schmelleh nilai 

0,08-0,1 juga termasuk dapat diterima.110 Artinya, nilai umum yang digunakan 

untuk SRMR dalam SEM PLS adalah <0,1. Nilai SRMR dapat dilihat otomatis 

dalam proses pengolahan data dengan sofware SEM PLS 4. 

 

108 Muhammad Anwar Fathoni, Faizi Faizi, and Retna Sari, “Determinasi Pembelian 

Makanan Halal Melalui Platform Digital: Kesadaran Halal Sebagai Variabel Mediasi,” Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023): 45–54. 

109 Siti Nur Diyanah, Indra Cahya Kusuma, and Didi Didi, “Pengaruh Kompetensi, 

Objektivitas, Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit Dengan Integritas Auditor 

Sebagai Variabel Moderating Pada Inspektorat Kabupaten Bogor,” Mufakat: Jurnal Ekonomi, 

Manajemen dan Akuntansi 2, no. 4 (2023): 809–823. 

110 Nani Irma Susanti et al., “The Influence of Service Quality, Product Quality, and Price 

Perception on Purchase Intention through Consumer Satisfaction as an Intervening Variable (Case 

Study at the Sinar Mas Karanganyar Electronic Store),” JURNAL STIE SEMARANG (EDISI 

ELEKTRONIK) 16, no. 2 (2024): 95–103. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Jurusan Ekonomi Islam merupakan salah-satu jurusan yang berada di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Awalnya jurusan 

ini bernama jurusan Muamalah yang berada di Fakultas Syariah dan Hukum, 

namun kemudian diubah menjadi jurusan Ekonomi Islam seiring berdirinya 

fakultas baru di UIN Alauddin yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada 

tahun 2008. Saat itu, ekonomi Islam menjadi satu dari empat jurusan yang 

kemudian mengisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

Berikut visi-misi jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar: 

Visi: 

Menjadi Pusat Pencerahan dan Transformasi Peradaban Berbasis 

Ekonomi Islam Tahun 2039 

Misi: 

1. Menciptakan suasana akademik yang kondusif  bagi peningkatan mutu 

Program Studi Ekonomi Islam. 

2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Ekonomi Islam  yang bermutu 

dan berkompeten yang menghasilkan lulusan yang  adaptif terhadap 

perubahan dan berdaya saing 

3. Menyelenggarakan Penelitian dengan pendekatan Ekonomi Islam 

yang  responsif terhadap  kebutuhan masyarakat. 

4. Melaksanakan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai nilai ekonomi Islam 

dengan perkembangan ekonomi dunia dan kebutuhan publik. 
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5. Mewujudkan Program Studi yang mandiri, berkarakter, bertatakelola 

baik, dan berdaya saing menuju Program Studi riset dengan 

mengembangkan nilai nilai ekonomi Islam dan integrasi keilmuan. 

6. Menjalin kerjasama yang produktif serta berkelanjutan dengan 

institusi sejenis, lembaga penelitian dan dunia usaha. baik di tingkat 

daerah, nasional dan internasional. 

Jurusan ekonomi Islam berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) yang terletak di kampus II UIN Alauddin Makassar, tepatnya di Jl. Sultan 

Alauudin No. 63, Romangpolong, Kabupaten Gowa. Sebagai salah-satu jurusan 

yang telah terakreditasi A dan menuju unggul, jurusan Ekonomi Islam setiap 

tahunnya telah meluluskan ratusan sarjana/SDM yang berkualitas di 

bidangnya. Demi terus menjaga kualitas pendidikan dan penelitian khususnya 

dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, maka jurusan Ekonomi Islam 

telah menyusun tujuan jangka panjang maupun jangka menengahnya dalam 

visi misi sebagaimana di atas.  

B. Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini mayoritas perempuan dibanding laki-

laki. Penyebabnya karena lebih dari 50% populasi memang terdiri atas 

perempuan. Selain itu, perempuan lebih banyak memenuhi kriteria responden 

sebagai konsumen ikan Sardines Kaleng ABC dibanding laki-laki. Kebanyakan 

perempuan cenderung memasak ketika di kontrakannya dan salah-satu 

makanan yang mudah diolah dengan rasa yang enak adalah ikan Sardines 

Kaleng ABC. Di sisi lain laki-laki cenderung jarang memasak sendiri sehingga 

kurang menggemari ikan Sardines Kaleng ABC. 

Adapun jumlah responden laki-laki penelitian ini adalah sebanyak 26 

orang dan perempuan sebanyak 57 orang. Responden ini tersebar di beberapa 
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angkatan dengan rincian angkatan 2017 sebanyak 1 orang,  2020 sebanyak 20 

orang, angakatan 2021 sebanyak 20 orang, angakatan 2022 sebanyak 28 orang 

dan angakatan 2023 sebanyak 14 orang. Selebihnya responden tidak 

menyebutkan kelas maupun angkatannya. 

Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Gender 

Gender Jumlah/Orang Persentase 

Laki-laki 26 31,3% 

Perempuan 57 68,7% 

Sumber: Mahasiswa Ekonomi Islam, 2024 

Responden yang mendominasi adalah berumur antara 19-24 tahun. 

Terkait umur responden berada di antara 18-26 tahun dengan rincian umur 

18 tahun sebanyak 2 orang, umur 19 tahun sebanyak 13 orang, umur 20 tahun 

sebanyak 27 orang, umur 21 tahun sebanyak 24 orang, umur 22 tahun 

sebanyak 12 orang, umur 23 tahun sebanyak 2 orang, umur 24 tahun sebanyak 

2 orang dan umur 26 tahun sebanyak 1 orang. Adapun keseluruhan responden 

berjumlah 83 orang mahasiswa/mahasiswi. 

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Umur 

Umur (Tahun) Jumlah (Orang) 

18 2 

19 13 

20 27 

21 24 

22 12 

23 1 

24 2 

26 1 
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Total 83 

Sumber: Mahasiswa Ekonomi Islam, 2024 

Secara keseluruhan, responden paling banyak adalah berumur 20 

tahun yaitu 27 orang dan paling sedikit umur 26 tahun yaitu 1 orang. 

Alasannya karena mahasiswa umur 20 tahun memang sedang aktif-aktifnya 

kuliah sehingga mudah ditemui peneliti ketika menyebar koesiner. Berbeda 

dengan responden umur di atas 20 yang sudah agak jarang di kampus karena 

KKN maupun penulisan tugas akhir skripsi. Untuk gender atau jenis kelamin, 

perempuan sangat mendominasi dengan tingkat mencapai 68% dari total 

responden. Adapun pemilihan responden dipilih secara acak sesuai dengan 

metode sampling yang telah ditentukan.   

C. Statistik Deskriptif 

Analisisi statistik deskriptif merupakan penjelasan secara umum data 

penelitian. Analisis ini berguna untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 

data penelitian agar lebih mudah dipahami. Analisis statistik deskriptif 

mencakup nilai rata-rata (mean), nilai terendah (scale minimum), nilai 

tertinggi (scale maximum) dan standar deviasi (standard deviation). Khusus 

untuk standar deviasi artinya batas penyintas atau kesalahan. Berikut tabel 

hasil uji statistik deskriptif: 

Tabel 4.3.  Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel Name No. Mean 
Scale 
min 

Scale 
max 

Standard 
deviation 

Religiusitas 
Obligation (X1) 

X.1.1 1 3.952 2.000 5.000 1.040 

X.1.2 2 3.988 1.000 5.000 1.024 
X.1.3 3 3.795 1.000 5.000 1.138 

Literasi Halal (X2) 

X.2.1 4 4.349 2.000 5.000 0.962 

X.2.2 5 4.205 2.000 5.000 0.875 
X.2.3 6 4.265 2.000 5.000 0.893 
X.2.4 7 4.036 2.000 5.000 0.937 

Label Halal (X3) X.3.1 8 4.048 1.000 5.000 1.005 
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X.3.2 9 4.000 2.000 5.000 0.957 
X.3.3 10 4.000 2.000 5.000 1.030 

Brand Awarness (Z) 
Z.1 11 3.699 1.000 5.000 1.003 
Z.2 12 3.229 1.000 5.000 1.010 
Z.3 13 3.771 1.000 5.000 0.796 

Persepsi Makanan 
Halal (Y) 

Y.1.1 14 4.217 2.000 5.000 0.641 
Y.1.2 15 4.120 2.000 5.000 0.767 
Y.1.3 16 3.988 2.000 5.000 0.843 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

1. Religiusitas obligation masing-masing memiliki nilai rata-rata 3 

dengan skala maksimal bernilai 5 dan minimal 1. Artinya, secara 

keseluruhan religiusitas obligation responden cukup baik, meskpun 

ada yang rendah, nilai maksimum 5 dapat mencerminkan bahwa 

ada juga responden yang memiliki religiusitas obligation yang 

sangat baik. Adapun nilai deviasi yang rendah pada kisaran 1 yang 

mana indikator mengonsumsi makanan halal sebagai kewajiban 

(X.1.1) bernilai 1,040, mengonsumsi makanan non halal adalah dosa 

(X.1.2) bernilai 1,024 dan mengonsumsi makanan halal tanggung 

jawab pemeluk agama bernilai 1,138 dapat memberikan informasi 

bahwa sebagian responden memiliki tingkat religiusitas obligation 

yang relatif serupa. 

2. Literasi halal masing-masing memiliki nilai rata-rata 4 dengan skala 

maksimal 5 dan minimal 2. Artinya, secara keseluruhan literasi halal 

responden bagus meskipun nilai minimal 2 mencerminkan ada juga 

responden dengan literasi halal yang rendah. Tingkat deviasi yang 

rendah pada kisaran 0,8-0,9 mencerminkan bahwa literasi halal 

responden relatif sama satu dengan yang lainnya. Adapun nilai 

deviasi masing-masing indikator variabel literasi halal (X.2) yaitu 

pemahaman hukum halal (X.2.1) bernilai 0,962, kemampuan 

membedakan makanan halal dan haram (X.2.2) bernilai 0,875, 
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pemahaman pentingnya mengonsumsi makanan halal (X.2.3) 

bernilai 0,893 dan pemahaman makanan halal berdasarkan logo 

halal (X.2.4) bernilai 0,937. 

3. Label halal masing-masing memiliki nilai rata-rata 4 dengan skala 

maksimal bernilai 5 dan minimal 1. Artinya, secara keseluruhan 

pengenalan label halal responden cukup baik, meskpun ada yang 

rendah di angka 1, nilai maksimum 5 dapat mencerminkan bahwa 

ada juga responden yang memiliki pengenalan label halal yang 

sangat baik. Adapun nilai deviasi yang rendah di angka 0,9-1 dapat 

memberikan informasi bahwa sebagian responden memiliki tingkat 

religiusitas obligation yang relatif serupa. Adapun nilai deviasi 

masing-masing indikator variabel label halal (X.3) yaitu bentuk logo 

halal (X.3.1) bernilai 1,005, warna logo halal (X.3.2) bernilai 0,957, 

ukuran logo halal (X.3.3) bernilai 0,030. 

4. Persepsi makanan halal masing-masing memiliki nilai rata-rata 4 

dengan skala maksimal 5 dan skala minimal 2. Artinya, secara 

keseluruhan persepsi makanan halal responden bagus meskipun 

nilai minimal 2 mencerminkan ada juga responden dengan persepsi 

halal yang rendah. Tingkat deviasi yang rendah pada kisaran 0,6-0,8 

mencerminkan bahwa literasi halal responden relatif sama satu 

dengan yang lainnya. Adapun nilai deviasi masing-masing indikator 

variabel persepsi makanan halal (Y) yaitu indikator seleksi (Y.1.1) 

bernilai 0,641, indikator intrepretasi (Y.1.2) bernilai 0,767 dan 

indikator evaluasi bernilai 0,843. 

5. Brand awarness masing-masing memiliki nilai rata-rata 3 dengan 

skala maksimal 5 dan skala minimal 1. Artinya, secara keseluruhan 
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pengenalan brand responden cukup baik, meskipun ada yang 

rendah, nilai maksimum 5 dapat mencerminkan bahwa ada juga 

responden yang memiliki pengenalan brand yang sangat baik. 

Adapun nilai deviasi yang rendah pada kisaran 0-1 memberi 

informasi bahwa sebagian responden memiliki tingkat pengenalan 

brand yang relatif serupa. Adapun nilai deviasi masing-masing 

indikator variabel brand awarness (Z) yaitu merek mudah diingat 

(Z.1) bernilai 1,003, merek mudah dijadikan perbandingan (Z.2) 

bernilai 1,010 dan merek sangat mudah dikenali (Z.3) bernilai 

0,796. 

D. Uji Validitas Data 

Pada penelitian ini digunakan tiga variabel independen (X) yaitu 

religiusitas obligation (X1), literasi halal (X2) dan label halal (X3). Adapun 

variabel dependen (Y) adalah persepsi makanan halal dan variabel moderasi 

(Y) adalah brand awarness. Semua variabel ini disusun dalam sebuah model 

hubungan konstruk sesuai perannya masing-masing. Untuk hubungan semua 

variabel tersebut sesuai data penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 
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1. Convergent Validity 

Sebagai tahap awal, data penelitian diolah dalam rangka menentukan 

convergent validity dengan melihat hasil outher loadings dan nilai AVE dari 

SEM PLS. Adapun outher loadings sebenarnya merupakan hubungan variabel 

laten dengan nilai variabel konstruknya. Nilai other loadings idealnya menurut 

Heirs adalah 0,7 dan menurut Cain bernilai 0,6. Beradasarkan data penelitian, 

other loadings yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.4. Outher Loadings 

Variabel Name 
Religiusitas 
Obligation 

(X1) 

Literasi 
Halal 
(X2) 

Label 
Halal 
(X3) 

Persepsi 
Makanan 
Halal (Y) 

Brand 
Awarnes 

(Z) 

Religiusitas 
Obligation 

(X1) 

X.1.1 0.878     

X.1.2 0.908     

X.1.3 0.862     

Literasi 
Halal (X2) 

X.2.1  0.887    

X.2.2  0.902    

X.2.3  0.905    

X.2.4  0.886    

Gambar 4.1. Konstruk Penelitian 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 
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Label Halal 
(X3) 

X.3.1   0.905   

X.3.2   0.896   

X.3.3   0.886   

Persepsi 
Makanan 
Halal (Y) 

Y.1.1    0.850  

Y.1.2    0.788  

Y.1.3    0.793  

Brand 
Awarness 

(Z) 

Z.1     0.904 

Z.2     0.763 
Z.3     0.824 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

Nilai other loading untuk masing-masing indikator variabel telah baik. 

Variabel religiusitas obligation (X.1) misal indikator mengonsumsi makanan 

halal sebagai kewajiban (X.1.1) bernilai 0,878, mengonsumsi makanan non 

halal adalah dosa (X.1.2) bernilai 0,908 dan mengonsumsi makanan halal 

tanggung jawab pemeluk agama bernilai 0,862. Adapun nilai other loadings 

masing-masing variabel literasi halal (X2) yaitu pemahaman hukum halal 

(X.2.1) bernilai 0,887, kemampuan membedakan makanan halal dan haram 

(X.2.2) bernilai 0,902, pemahaman pentingnya mengonsumsi makanan halal 

(X.2.3) bernilai 0,905 dan pemahaman makanan halal berdasarkan logo halal 

(X.2.4) bernilai 0,886. 

Di lain sisi nilai other loadings masing-masing variabel label halal (X3) 

yaitu bentuk logo halal (X.3.1) bernilai 0,905, warna logo halal (X.3.2) bernilai 

0,896, ukuran logo halal (X.3.3) bernilai 0,886. Nilai other loadings masing-

masing variabel persepsi makanan halal (Y) yaitu indikator seleksi (Y.1.1) 

bernilai 0,850, indikator intrepretasi (Y.1.2) bernilai 0,788 dan indikator 

evaluasi bernilai 0,793. Terakhir nilai other loadings masing-masing indikator 

variabel brand awarness (Z) yaitu merek mudah diingat (Z.1) bernilai 0,904, 

merek mudah dijadikan perbandingan (Z.2) bernilai 0,763 dan merek sangat 

mudah dikenali (Z.3) bernilai 0,824. 
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Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa data penelitian memiliki 

nilai validitas yang cukup baik. Kesimpulan ini dapat dilihat dari nilai other 

loadings yang secara umum melebihi angka 0.7 yang merupakan standar nilai 

other loadings menurut Hair (2021). Meskipun terdapat satu variabel yang 

memiliki nilai terendah yaitu 0,76, nilai tersebut tetap dapat ditolerir karena 

tidak di bawah 0,7 yang mana dalam beberapa teori nilai ini masih dapat 

diterima dalam pengolahan data. Bahkan di teori Cain (1998) disebutkan 

bahwa batas tolerir dapat mencapai 0,6. Adapun untuk nilai AVE adalah 

sebagai berikut: 

Table 4.5.  Average Variance Extracted 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) 
Religiusitas Obligation (X1) 0.780 

Literasi Halal (X2) 0.801 
Label Halal (X3) 0.802 

Persepsi Makanan Halal (Y) 0.658 
Brand Awarness (Z) 0.693 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

Nilai average variance extracted (AVE) penelitian ini berkisar antara 

0,6-0,8 dengan rincian variabel religiusitas obligation (X1) bernilai 0,780, 

literasi halal (X2) bernilai 0,801, label halal (X3) bernilai 0,802, persepsi 

makanan halal (Y) bernilai 0,658 dan brand awarness bernilai 0,693.  Nilai AVE 

penelitian 0,8 untuk angka tertingginya dan 0,65 untuk angka terendahnya. 

Artinya, secara keseluruhan nilai AVE telah memenuhi standar nilai yang 

ditetapkan yaitu > 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

memenuhi validitas konvergen dan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian yang 

selanjutnya. 
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2. Discriminant Validity 

Pada bagian uji discriminant validity akan dilakukan dengan melihat 

nilai cross loadings data dan fornell larcker criterion. Pada bagian cross 

loadings, suatu indikator dapat dikatakan memenuhi standar discriminant 

validity jika nilai dari cross loadings terhadap variabelnya merupakan yang 

terbesar dibanding variabel lainnya. Untuk nilai cross loadings penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Cross Loadings 

Variabel Nama X1 X2 X3 Y Z 

Religiusitas Obligation (X1) 
X.1.1 0.878 0.557 0.596 0.636 0.349 
X.1.2 0.908 0.378 0.397 0.607 0.391 
X.1.3 0.862 0.472 0.511 0.505 0.272 

Literasi Halal (X2) 

X.2.1 0.454 0.887 0.436 0.458 0.194 
X.2.2 0.537 0.902 0.562 0.553 0.174 
X.2.3 0.515 0.905 0.548 0.471 0.148 
X.2.4 0.389 0.886 0.469 0.468 0.180 

Label Halal (X3) 
X.3.1 0.417 0.527 0.905 0.505 0.371 
X.3.2 0.494 0.459 0.896 0.542 0.424 

X.3.3 0.602 0.534 0.886 0.580 0.355 

Persepsi Makanan Halal (Y) 

Y.1.1 0.570 0.473 0.584 0.850 0.559 

Y.1.2 0.565 0.483 0.452 0.788 0.349 
Y.1.3 0.487 0.381 0.433 0.793 0.602 

Brand Awarness (Z) 
Z.1 0.408 0.291 0.440 0.590 0.904 
Z.2 0.312 0.119 0.329 0.480 0.763 
Z.3 0.230 0.049 0.287 0.490 0.824 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

 Pada variabel religiusitas obligation (X1) dapat diperhatikan bahwa 

untuk masing-masing indikatornya memiliki nilai cross loadings lebih besar 

dibandingkan dengan nilai cross loadings lain pada baris maupun kolom yang 

sama. Nilai ini antara lain indikator mengonsumsi makanan halal sebagai 

kewajiban (X.1.1) bernilai 0,878, mengonsumsi makanan non halal adalah 

dosa (X.1.2) bernilai 0,908 dan mengonsumsi makanan halal tanggung jawab 

pemeluk agama bernilai 0,862. 
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Adapun nilai cross loadings masing-masing variabel literasi halal (X2) 

yaitu pemahaman hukum halal (X.2.1) bernilai 0,887, kemampuan 

membedakan makanan halal dan haram (X.2.2) bernilai 0,902, pemahaman 

pentingnya mengonsumsi makanan halal (X.2.3) bernilai 0,905 dan 

pemahaman makanan halal berdasarkan logo halal (X.2.4) bernilai 0,886. Di 

lain sisi nilai cross loadings masing-masing variabel label halal (X3) yaitu 

bentuk logo halal (X.3.1) bernilai 0,905, warna logo halal (X.3.2) bernilai 0,896, 

ukuran logo halal (X.3.3) bernilai 0,886. Nilai ini juga yang paling besar jika 

dibandingkan dengan nilai cross loadings pada baris dan kolom yang sama. 

Terakhir, nilai cross loadings dari masing-masing variabel persepsi 

makanan halal (Y) yaitu indikator seleksi (Y.1.1) bernilai 0,850, indikator 

intrepretasi (Y.1.2) bernilai 0,788 dan indikator evaluasi bernilai 0,793. Nilai 

cross loadings masing-masing indikator variabel brand awarness (Z) yaitu 

merek mudah diingat (Z.1) bernilai 0,904, merek mudah dijadikan 

perbandingan (Z.2) bernilai 0,763 dan merek sangat mudah dikenali (Z.3) 

bernilai 0,824. Nilai ini juga yang paling besar jika dibandingkan dengan nilai 

cross loadings pada baris dan kolom yang sama. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinilai bahwa data penelitian memiliki 

nilai discriminant validity yang baik. Kesimpulan ini dapat dilihat dari nilai 

loading terendah masing-masing variabel lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai variabel konstruk yang dituju. Atau sederhananya, nilai cross loadings 

masing-masing indikator dari setiap variabel lebih tinggi dibanding nilai cross 

loadings pada kolom dan baris yang sama. Artinya, secara dapat dikatakan 

bahwa nilai loading untuk setiap variabel lebih tinggi dibanding nilai variabel 

lainnya. Adapun untuk uji diskriminant lain pada penelitian digunakan fornell 

larcker criterion sebagai berikut:  
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Tabel 4.7. Fornell Larcker Criterion 

Variabel 
Religiusitas 
Obligation 

(X1) 

Literasi 
Halal 
(X2) 

Label 
Halal 
(X3) 

Persepsi 
Makanan 
Halal (Y) 

Brand 
Awarness 

(Z) 
Religiusitas 
Obligation 

(X1) 
0.883     

Literasi Halal 
(X2) 

0.532 0.895    

Label Halal 
(X3) 

0.568 0.566 0.896   

Persepsi 
Makanan 
Halal (Y) 

0.665 0.548 0.608 0.811  

Brand 
Awarness (Z) 

0.386 0.194 0.428 0.628 0.832 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

 Untuk nilai fornell larcker criterion masing-masing variabel memiliki 

nilai di atas 0,8. Secara rinci, variabel religiusitas obligation (X1) bernilai 

0,883, literasi halal (X2) bernilai 0,895, label halal (X3) bernilai 0,896, persepsi 

makanan halal (Y) bernilai 0,811 dan brand awarness (Y) bernilai 0,832. Nilai 

fornell larcker criterion masing-masing variabel ini telah lebih tinggi dibanding 

nilai fornell larcker criterion pada baris maupun kolom yang sama.  

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa nilai fornell larcker criterion untuk 

setiap variabel lebih besar dari nilai korelasinya dengan variabel lainnya. 

Sebagai contoh, nilai variabel religiusitas obligation (X1) adalah 0,883 yang 

merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai pada kolom yang sama. 

Begitupula dengan nilai variabel brand awarness (Z) yang memiliki niliai 0,832 

merupakan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai pada baris yang 

sama. Artinya, konstruk pada model memiliki nilai discriminant validity yang 

baik. 
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E. Uji Realibilitas Data 

 Pada uji realibilitas data penelitian akan dilakukan dengan melihat nilai 

cronbach’s alpha. Nilai ini merupakan sebuah ukuran keandalan yang memiliki 

nilai berkisar dari 0-1111. Standar dari nilai cronbach’s alpha biasanya ≥ 0,60. 

Biasanya, semakin lebih besar dari 0,60 akan semakin baik, sebalinya semakin 

di bawah 0,60 maka akan semakin buruk. Adapun nilai cronbach’s alpha untuk 

setiap varaibel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Realibility 

Variabel Cronbach's alpha 
Religiusitas Obligation (X1) 0.859 

Literasi Halal (X2) 0.917 
Label Halal (X3) 0.877 

Persepsi Makanan Halal (Y) 0.740 
Brand Awaness (Z) 0.776 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

 Berdasarkan tabel, dapat dinilai bahwa realibilitas data penelitian telah 

memenuhi standar. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai cronbach’s alpha 

untuk setiap variabel telah melebihi 0,60 sebagai nilai standar. Rincian nilai ini 

yaitu religiusitas obligation (X1) sebesar 0,859, literasi halal (X2) sebesar 

0,917, label halal (X3) sebesar 0,877, persepsi makanan halal (Y) sebesar 0,740 

dan brand awarness (Z) sebesar 0,776. 

F. Varians Inflation Factor (VIF) 

 Nilai Variance Inflation Factor (VIF) merupakan nilai yang digunakan 

untuk melihat ada tidaknya multikolineritas dalam sebuah penelitian. Nilai 

tolerance untuk VIF adalah <10 maka tidak terjadi multikolineritas, sebaliknya 

 

111 Dya Viani Subastian, Diah Ayu Retno Palupi, and Emilia Firsa, “Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk Dan Celebrity Endorser Raffi Ahmad Terhadap Minat Beli Produk Skincare MS. 

Glow,” REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam 2, no. 1 (2021): 1–10. 
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jika >10 maka terjadi multikolineritas.112 Pada penelitian ini terdapat dua jenis 

VIF yaitu VIF outher dan VIF inner. Khusus untuk nilai VIF outher pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9. VIF Outer 

Variabel Nama VIF 

Religiusitas Obligation (X1) 
X.1.1 1.967 
X.1.2 2.565 
X.1.3 2.216 

Literasi Halal (X2) 

X.2.1 2.931 
X.2.2 2.894 
X.2.3 3.288 
X.2.4 2.787 

Label Halal (X3) 
X.3.1 2.760 
X.3.2 2.505 

X.3.3 2.128 

Persepsi Makanan Halal (Y) 

Y.1.1 1.594 

Y.1.2 1.477 
Y.1.3 1.397 

Brand Awarness (Z) 
Z.1 2.170 
Z.2 1.424 
Z.3 1.810 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

 Berdasarkan tabel VIF outher, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

tidak terjadi multikolinearitas. Secara keseluruhan nilai VIF outher penelitian 

ini berada pada angka <10. Nilai tertingginya berada di angka 2,931 dan nilai 

terendahnya ada pada angka 1,000. Adapun untuk nilai VIF inner-nya juga 

hampir sama sesuai tabel di bawah: 

Tabel 4.10. VIF Inner 

Hubungan Antar Variabel VIF 
Religiusitas Obligation (X1) ⟶ Persepsi Makanan Halal (Y) 2.098 

Literasi Halal (X2) ⟶ Persepsi Makanan Halal (Y) 1.828 

Label Halal (X3) ⟶ Persepsi Makanan Halal (Y) 2.570 
Brand Awarness (Z) ⟶ Persepsi Makanan Halal (Y) 1.402 

 

112 Puspa, Riyono, and Puspitasari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi 

Covid-19.” 
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Brand Awarness (Z) x Religiusitas Obligation (X1) ⟶ Persepsi Makanan 
Halal (Y) 

2.090 

Brand Awarness (Z) x Literasi Halal (X2) ⟶ Persepsi Makanan   Halal (Y) 2.138 

Brand Awarness (Z) x Label Halal (X3) ⟶ Persepsi Makanan       Halal (Y) 2.766 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4,Tahun 2024 

 Nilai VIF inner penelitian ini sama baiknya dengan nilai VIF outher. 

Nilainya secara keseluruhan tidak ada yang >10 atau bisa dikatakan <10. Nilai 

tertingginya berada di angka 2,766 dan nilai terendahnya ada di angka 1,402. 

Artinya, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian atau data penelitian tidak 

terjadi multikolinearitas. Asumsinya adalah dikarenakan nilai VIF baik inner 

maupun outher berada di angka <10.  

G. Uji Hipotesis 

 Pada penelitian ini terdapat setidaknya 6 hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya. Rinciannya yaitu 3 buah hipotesis hubungan langsung dan 3 

buah hipotesis dengan variabel moderasi atau hubungan tak langsung. Enam 

hipotesis ini akan diuji apakah diterima ataupun ditolak dalam uji hipotesis 

penelitian. Pada prosesnya, dilakukan bootstrapping yang menghasilkan data 

yang kemudian berisi terkait hasil uji hipotesis. Berikut gambaran hasil 

bootstrapping penelitian:  
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Gambar 4.2. Hasil Bootstrapping 

 Berdasarkan bagan hasil bootstrapping dapat dlihat hasil P-values dari 

setiap hubungan yang ada. Namun, beberapa informasi penting seperti T-

statistics dan standar deviation model tidak terlihat. Nilai-nilai yang belum 

terlihat ini sangat penting untuk melihat bagaimana hubungan dari setiap 

variabel independen, dependen dan moderasi. Maka dari itu, semua nilai 

tersebut lebih jelas dapat dilihat pada tabel coefficients hasil bootstarpping. 

Berikut tabel hasil uji hipotesis atau tabel  coefficients  data dari bootstarpping 

dalam penelitian ini beserta penjelasannya: 

Tabel 4.11. Uji Hipotesis 

Variabel 
Original 
sample 

(O) 

Sample 
mean 

(M) 

Standard 
deviation 
(STDEV) 

T statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
values 

X1⟶Y 0.223 0.207 0.097 2.300 0.021 
X2⟶Y 0.257 0.271 0.088 2.915 0.004 

X3⟶Y 0.235 0.243 0.113 2.072 0.038 
Z⟶Y 0.354 0.340 0.096 3.674 0.000 

Z x 
X1⟶Y 

-0.115 -0.121 0.112 1.030 0.303 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 
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Z x 
X2⟶Y 

-0.041 -0.007 0.114 0.363 0.717 

Z x 
X3⟶Y 

0.242 0.242 0.117 2.067 0.039 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

1. H1: Religiusitas obligation berpengaruh positif signifikan 

terhadap persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN 

Alauddin Makassar dalam mengonsumsi produk ikan sardines 

kaleng ABC. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa pengaruh 

religiusitas obligation terhadap persepsi makanan halal memiliki nilai 

t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel (2,3 > 1,990) dengan 

tingkat signifikan lebih kecil dari 0,050 (0,021 < 0,050). Sehingga, dapat 

dikatakan bahwa religiusitas obligation berpengaruh positif  signifikan 

terhadap persepsi makanan halal. Artinya hipotesis 1 diterima. 

2. H2: Literasi halal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin 

Makassar dalam mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC. 

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa pengaruh variabel literasi halal 

terhadap persepsi makanan halal memiliki nilai t-statistik yang lebih 

besar dari nilai t-tabel (2,915 > 1,990) dengan tingkat signifikan lebih 

kecil dari 0,050 (0,004 < 0,050). Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

variabel literasi halal berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi 

makanan halal. Artinya hipotesis 2 ditolak. 

3. H3: Label halal berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi 

mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam 

mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC. Berdasarkan tabel, 

dapat dilihat bahwa pengaruh label halal terhadap persepsi makanan 

halal memiliki nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel (2,072 
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> 1,990) dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,050 (0,038 < 

0,050). Sehingga, dapat dikatakan bahwa label halal berpengaruh 

positif signifikan terhadap persepsi makanan halal. Artinya, hipotesis 3 

diterima. 

4. H4: Brand awarness memoderasi hubungan antara religiusitas 

obligation dan persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN 

Alauddin Makassar dalam mengonsumsi produk ikan sardines 

kaleng ABC. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa pengaruh brand 

awarness terhadap hubungan religiusitas obligation dengan persepsi 

makanan halal memiliki nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel 

(1,030 < 1,990) dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,050 (0,303 

> 0,050). Sehingga, dapat dikatakan bahwa brand awarness tidak 

memoderasi hubungan religiusitas obligation dengan persepsi 

makanan halal. Artinya, hipotesis 4 penelitian ditolak. 

5. H5: Brand awarness tidak memoderasi hubungan antara literasi 

halal dan persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN 

Alauddin Makassar dalam mengonsumsi produk ikan sardines 

kaleng ABC. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa pengaruh brand 

awarness terhadap hubungan literasi halal dengan persepsi makanan 

halal memiliki nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel (0,363 < 

1,990) dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,050 (0,717 > 0,050). 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa brand awarness tidak memoderasi 

hubungan literasi halal dengan persepsi makanan halal. Artinya, 

hipotesis 5 penelitian diterima. 

6. H6: Brand awarness memoderasi hubungan antara label halal dan 

persepsi mahasiswa jurusan ekonomi Islam UIN Alauddin 
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Makassar dalam mengonsumsi produk ikan sardines kaleng ABC. 

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa pengaruh brand awarness 

terhadap hubungan label halal dengan persepsi makanan halal 

memiliki nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel (2,067 > 

1,990) dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,050 (0,039 < 0,050). 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa brand awarness memoderasi 

hubungan label halal dengan persepsi makanan halal. Artinya, hipotesis 

6 penelitian diterima. 

H. Evaluasi Kecocokan Model  

 Pada penelitian ini digunakan evaluasi kecocokan model dalam melihat 

tingkat akurasi prediksi .  Pada bagian ini akan dilakukan dengan melihat nilai 

R-square dan F-square. Menurut Chin, nilai R-square yaitu 0,19 (rendah), 0,33 

(moderat) dan 0,66 (tinggi). Nilai R-square sendiri menggambarkan seberapa 

kuat model menggambarkan besarnya variabel endogen yang mampu 

dijelaskan oleh variabel endogen/eksogen lainnya. Adapun nilai R-square 

penelitian ini dapat diamati pada tabel berikut:  

Tabel 4.12. R-Square 

Variabel R-Square R-Square Adjusted 
Persepsi Makanan Halal (Y) 0.697 0.668 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

 Berdasarkan tabel, dapat dinilai bahwa koefisien determinasi untuk 

variabel persepsi makanan halal (Y) termasuk dalam kategori tinggi yaitu di 

angka 0,697. Artinya, variabel persepsi makanan halal (Y) dipengaruhi oleh 

variabel religiusitas obligation (X1), literasi halal (X2) dan label halal (X3) 

berada pada kisaran 69,7%. Sementara 30,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar faktor-faktor variabel penelitian. Sehingga dapat diartikan bahwa 
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hubungan antara varaibel independen dan dependen dalam penelitian ini 

cukup kuat. 

 Adapun F-square menggambarkan akurasi prediksi atau seberapa baik 

setiap variabel eksogen/endogen mampu memprediksi variabel endogen 

dalam level struktural. Pada hubungan langsung digunakan pendapat Hair 

yaitu nilai F-square yatu 0,02 (rendah), 0,15 (moderat) dan 0,35 (tinggi).113 

Adapun pada hubungan moderasi sehingga digunakan dasar F-square khusus 

moderasi dari Kenny yaitu 0,005 (rendah), 0,01 (moderat) dan 0,025 

(tinggi).114 Nilai F-square pada penelitian ini dapat diamati pada tabel berikut: 

Tabel 4.13. F-Square 

Hubungan Variabel 
F-

Square 
Religiusitas Obligation (X1) ⟶ Persepsi Makanan Halal (Y) 0.078 

Literasi Halal (X2) ⟶ Persepsi Makanan Halal (Y) 0.119 
Label Halal (X1) ⟶ Persepsi Makanan Halal (Y) 0.071 

Brand Awarness (Z) ⟶ Persepsi Makanan Halal (Y) 0.295 

Brand Awarness (Z) x Religiusitas Obligation (X1) ⟶ Persepsi 
Makanan Halal (Y) 

0.020 

Brand Awarness (Z) x Literasi Halal (X2) ⟶ Persepsi Makanan Halal 
(Y) 

0.004 

Brand Awarness (Z) x Label (X3) ⟶ Persepsi Makanan Halal (Y) 0.085 

Sumber: Data Diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

 Berdasarkan tabel, dapat dikatakan bahwa untuk hubungan langsung 

nilainya secara keseluruhan menuju moderat. Nilai tersebut dapat diamati 

dari hubungan X1⟶Y  sebesar 0,078 (menuju moderat), X2⟶Y sebesar 0,119 

(menuju moderat) dan  X3⟶Y sebesar 0,071 (menuju moderat). Adapun 

untuk hubungan moedrasi terdapat dua hubungan yang moderat dan satu 

hubungan yang tinggi. Nilai tersebut dapat diamati dari hubungan ZXX1⟶Y  

 

113 Fathoni, Faizi, and Sari, “Determinasi Pembelian Makanan Halal Melalui Platform 

Digital: Kesadaran Halal Sebagai Variabel Mediasi.” 

114 Diyanah, Kusuma, and Didi, “Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Dan Due 

Professional Care Terhadap Kualitas Audit Dengan Integritas Auditor Sebagai Variabel Moderating 

Pada Inspektorat Kabupaten Bogor.” 
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sebesar 0,020 (moderat), ZxX2⟶Y sebesar 0,004 (moderat) dan  X3⟶Y 

sebesar 0,085 (tinggi). Adapun untuk nilai SRMR penelitian ini yaitu: 

Tabel 4.14. Nilai SRMR 

 Seturated Model Estimated Model 

SRMR 0,081 0,081 

Sumber: Data diolah SmartPLS 4, Tahun 2024 

 Standardized Root Mean Square Residual atau SRMR merupakan nilai 

rata-rata semua residual baku dengan nilai ideal <0,08 untuk PLS SEM. Nilai 

ini sesuai pendapat Hair, namun menurut pendapat Karin Schmelleh nilai 

0,08-0,1 juga termasuk dapat diterima.115 Artinya, nilai SRMR pada penelitian 

ini telah dapat diterima dan dapat dikategorikan cukup baik. Nilai 0,081 hanya 

selisih 0,001 dari pendapat Hair dan telah dapat diterima menurut pendapat 

Karin Schmelleh.  

I. Pembahasan Hasil Penelitian  

 Pada penelitian ini terdapat setidaknya 6 hipotesis yang telah diuji 

kebenarannya. Rinciannya yaitu 3 buah hipotesis hubungan langsung dan 3 

buah hipotesis dengan variabel moderasi. Semuanya telah melalui tahap 

pengujian sehingga telah dapat dibahas dan dijelaskan secara teoritis. Berikut 

pembahasan hasil penelitian secara teoritis: 

1. Hubungan Religiusitas Obligation dengan Persepsi Makanan Halal 

 Penelitian ini dapat setidaknya menyimpulkan bahwa religiusitas 

obligation memiliki dampak positif signifikan terhadap persepsi makanan 

halal. Artinya, religiusitas obligation menjadi salah-satu faktor yang sangat 

menentukan persepsi makanan halal di tengah masyarakat. Setidaknya dapat 

 

115 Susanti et al., “The Influence of Service Quality, Product Quality, and Price Perception 

on Purchase Intention through Consumer Satisfaction as an Intervening Variable (Case Study at the 

Sinar Mas Karanganyar Electronic Store).” 
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dikatakan bahwa religiusitas obligation berbanding lurus dengan persepsi 

makanan halal. Semakin tinggi tingkat religiusitas obligation maka semakin 

tinggi pula tingkat persepsi makanan halal. Tentu, penemuan ini menjadi 

berharga dalam melihat sejauh mana agama dapat membentuk pola konsumsi 

masyarakat terutama terkait makanan halal. 

 Meskipun penelitian terkait religiusitas obligation masih terbilang 

minim. Penelitian ini telah sejalan atau menyimpulkan pernyataan yang sama 

dengan penelitian-penelitian terkait  religiusitas sebelumnya. Misalnya, 

penelitian Mahiah Said, Faridah Hassan, Rosidah Musa dan Rahman, N.A dalam 

studinya yang berjudul, “Assessing Consumers’ Perception, Knowledge and 

Religiosity on Malaysia’s Halal Food Products” memberi gambaran bahwa 

tingkat religiustitas yang tinggi akan berbanding lurus dengan konsumsi 

produk makanan berlabel halal.116 Artinya, semakin baik religiusitas obligation 

di tengah masyarakat maka semakin tinggi pula konsumsi makanan halalnya. 

 Aturan agama sebenarnya sangat dekat dengan tingkah atau perilaku 

manusia. Telah banyak penelitian bahwa agama memegang peran yang cukup 

penting dalam kehidupan sosial budaya manusia. Kehidupan sosial ini dapat 

mencakup berbagai aspek termasuk makanan. Contohnya dalam agama Hindu 

dikenal satwika, yaitu makanan yang dipercaya mempepanjang hidup, suci, 

manis, lembut dan menambah gizi. Kedua, rajasika yaitu makanan yang 

dianggap dapat membawa penyakit atau penderitaan karena terlalu pedas, 

berbau atau kering. Terakhir, tamasika adalah makanan yang tak segar, 

 

116 Said et al., “Assessing Consumers’ Perception, Knowledge and Religiosity on 
Malaysia’s Halal Food Products.” 
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hambar, kotor ataupun basi.117 Aturan semacam ini dalam ajaran Islam dikenal 

dengan makanan halal dan haram. 

 Makanan dalam Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu makanan halal 

dan haram. Makanan halal merupakan makanan yang boleh dikonsumsi dan 

mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, makanan haram merupakan makanan 

yang dilarang dikonsumsi karena dapat mendatangkan keburukan. Contoh 

makanan halal misalnya kurma dan mentimun yang merupakan sebagian dari 

makanan yang disukai Rasulullah SAW.118 Adapun contoh makanan haram 

misalnya babi dan bangkai sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah/5: 

3 yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib 
dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah 
kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 
(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 
mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan 
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa 

 

117 Jumari, “Gerakan Ekonomi Satyagraha Hindu Bali Melalui Labelisasi Non-Halal 
Sukla.” 

118 Fauzan Irfan et al., “Pola Makan Sesuai Anjuran Nabi Muhammad SAW Menurut 

Perspektif Kesehatan,” Journal of Creative Student Research 1, no. 5 (2023): 393–406. 
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terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.119 

Berdasarkan ayat surah al-Maidah tersebut, terdapat berbagai macam 

larangan yang disebutkan haram untuk dilakukan. Larangan ini diantaranya 

mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama 

selain Allah (terutama yang disembelih atas nama berhala), hewan yang mati 

tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk dan diterkam hewan buas.120 Namun, 

hewan dengan sebab kematian yang disebutkan tersebut boleh dikonsumsi 

jika sempat disembelih. Artinya, hewan tersebut mati bukan karena sebab 

awalnya sekarat tetapi karena disembelih atas nama Allah swt. Selain itu, 

terdapat tambahan lain yaitu larangan mengundi nasib dengan anak panah 

karena merupakan perbuatan yang fasik atau tidak konsisten dalam kebaikan 

dan jalan yang diridhai Allah swt. 

 Fenomena terkait hubungan antara religiusitas obligation dan persepsi 

makanan halal dapat pula dijelaskan dari teori perilaku konsumen. Menurut 

Philip Kotler faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah 

faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor psikologis.121 Berdasarkan teori 

ini, faktor agama menjadi bagian yang cukup krusial karena sangat berkaitan 

dengan keadaan sosial, kebudayaan bahkan psikologis seorang konsumen. 

Konsumsi makanan halal misalnya, dalam perintah agama Islam adalah wajib. 

Aturan ini membuat budaya umat Islam yang kuat tentang aturan makanan 

yang boleh dikonsumsi atau yang tidak boleh dikonsumsi.  

 Sejauh ini, persepsi makanan halal telah banyak diteliti dan ditemukan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Satu di antaranya adalah agama 

 

119 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim: Al-Qur’an Hafalan. 

120 Hasanah, Amelia, and Erwin, “Makanan Halal Pada Destinasi Wisata Di Nusa 
Tenggara Barat.” 

121 Kurniati, “Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam.” 
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yang sering dibuat dalam variabel religiusitas maupun religiusitas obligation. 

Untuk saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik ajaran agama 

diterima oleh masyarakat, maka semakin baik pula persepsi makanan halal 

pada masyarakat tersebut. Artinya, sebuah produk makanan halal dapat saja 

diterima konsumen dengan mudah jika konsumen tersebut memahami nilai 

makanan halal tersebut baik dalam pandangan agama maupun kesehatan. 

2. Hubungan Literasi Halal dengan Persepsi Makanan Halal 

 Berdasarkan penelitian, literasi halal berpengaruh positif signifikan 

terhadap persepsi makanan halal. Artinya, literasi halal menjadi salah-satu 

faktor terkuat yang dapat mempengaruhi persepsi makanan halal. Semakin 

tinggi tingkat literasi halal masyarakat maka semakin tinggi pula persepsinya 

dalam mengonsumsi makanan halal. Meskipun terbatas dalam faktor-faktor 

dalam penelitian, hasil ini menunjukkan bahwa literasi halal masih menjadi 

amat penting dalam memingkatkan konsumsi makanan halal masyarakat dan 

memajukan industri halal Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan literasi 

halal menjadi sangat berharga untuk dilakukan. 

 Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian beberapa 

tahun terakhir yang menyatakan bahwa literasi halal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat konsumsi makanan halal. Misalnya, penelitian Arya 

Bagus Wirakurnia, Ponchanok Nuanmark, Heri Sudarsono dan Arga 

Ramadhana tahun 2021 yang berjudul, “Do religiosity, halal knowledge, and 

halal certification affect Muslim students' intention to purchase halal packaged 

food?” memberikan kesimpulan menarik bahwa pengetahuan tidak 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen makanan halal.122 Artinya, mulai 

 

122 Wirakurnia et al., “Do Religiosity, Halal Knowledge, and Halal Certification Affect 
Muslim Students’ Intention to Purchase Halal Packaged Food?” 



98 

 

 

ada trend bahwa masyarakat kini tidak terlalu terpaku pada literasinya soal 

makanan halal dalam mengonsumsi makanan halal. 

 Meskipun begitu, beberapa penelitian di tahun-tahun yang sama tetap 

ada yang menyimpulkan bahwa literasi halal berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat makanan halal ataupun persepsi makanan halal. Misalnya, 

penelitian oleh Chandra dan Vicky dari UIN Raden Intan Lampung yang 

berjudul, “Pengaruh Literasi Halal dan Religiusitas terhadap Minat Pembelian 

Produk Berlabel Halal Studi Pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung” yang 

menyimpulkan bahwa literasi halal maupun religiusitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat beli makanan halal.123 Artinya, meskipun trend 

penelitian menghasilkan kesimpulan negatif, tetap saja dalam beberapa kasus 

hasilnya positif seperti dalam penelitian ini.  

 Jika dipandang dari perspektif agama Islam, literasi merupakan bagian 

penting dalam kehidupan manusia. Bahkan, dalam beberapa perintah atau 

anjuran, Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya literasi atau ilmu 

dalam berbagai hal. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, “Menuntut ilmu 

adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan 

pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan 

emas ke leher babi (HR. Ibnu Majah)”.124 Artinya, dalam kehidupan seorang 

muslim harus memiliki literasi yang baik terhadap berbagai hal yang penting 

dalam kehidupan. Perintah terkait ini juga ada dalam dalam Qs. Al-Alaq/96: 1 

yang berbunyi: 

 

123 Chandra Okspendri and Vicky F Sanjaya, “Pengaruh Literasi Halal Dan Religiusitas 

Terhadap Minat Pembelian Produk Berlabel Halal Studi Pada Mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung,” Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah 4, no. 01 (2022): 58–75. 

124 Nurlia Putri Darani, “Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Perspektif Hadis,” Jurnal Riset 

Agama 1, no. 1 (2021): 133–144. 
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Terjemahnya, “Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan”. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya 

membaca atau memiliki ilmu (literasi) dalam kehidupan manusia. Syekh Ali 

As-Shabuni menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah membaca karena kata, 

“Iqra” dalam ayat tersebut merupakan fiil amar atau kata perintah.125 Al-Kindi 

yang merupakan seorang ulama sekaligus filosof muslim menyebutkan, proses 

membaca/literasi akan mengantarkan seseorang untuk memiliki 3 macam 

ilmu pengetahuan, yaitu: pengetahuan inderawi, pengetahuan rasional, dan 

pengetahuan isyraqi atau batin. Pada akhirnya, literasi atau pengetahuan ini 

menjadi amat penting bagi manusia dalam pengambilan keputusan hidupnya. 

Pada perspektif lain, literasi bisa sangat berharga dalam membentuk 

perilaku konsumsi. Tingkat pengetahuan konsumen terhadap suatu produk 

dan manfaatnya tentu akan mendorong konsumen untuk mempertimbangkan 

mengonsumsi produk tersebut. Menurut Paul Peter dan Jerry C Olson bahwa 

terdapat tiga jenis pengetahuan yang dapat mempengaruhi konsumen yaitu 

pengetahuan tentang karakteristik produk/jasa, pengetahuan tentang 

manfaat produk/jasa dan pengetahuan tentang kepuasan yang dapat 

diperoleh dari produk dan jasa.126 Artinya, semakin besar pengetahuan atau 

literasi seorang konsumen terhadap sebuah produk/jasa maka kemungkinan 

konsumen tersebut dalam mengonsumsi produk/jasa terkait akan semakin 

besar.  

 

 

125 Abdul Hayyi Akrom, “Memaknai Aktifitas Membaca Sebagai Jalan Ilmu Dalam Islam 

(Studi Kandungan Surat Al-Alaq Ayat 1-5),” Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-

Isu Sosial 7, no. 1 (2022): 26–33. 

126 Eko Yuliawan, Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah 

Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Bandung (None, 2011). 
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3. Hubungan label Halal dengan Persepsi Makanan Halal 

 Label halal menjadi bagian tersendiri dalam meneliti persepsi halal. 

Setiap produk makanan halal pastinya memiliki label halal. Pada penelitian ini, 

disimpulkan bahwa label halal berpengaruh positif signifikan terhadap 

persepsi makanan halal. Artinya, adanya label halal pada suatu produk 

makanan halal akan meningkatkan pesepsi konsumen dalam mengonsumsi 

makanan halal tersebut. Semakin mudah dikenali label halal pada suatu 

produk, maka semakin tinggi pula persepsi konsumen untuk mengonsumsi 

produk tersebut. Jadi, sebaiknya setiap produk makanan halal mencantumkan 

label halalnya di bagian tertentu produknya. Bagian yang dimaksud adalah 

bagian yang mudah terlihat oleh konsumen. Desain dari label halal juga 

penting agar membuatnya lebih mudah dikenali oleh konsumen. 

 Terkait penelitian ini, hasilnya selaras dengan beberapa penelitian 

yang dilakukan belakangan ini. Berdasarkan penelitian yang berjudul, “The 

Effect of a Halal Label and Label Size on Purchasing Intent for Non-Muslim 

Consumers” yang dilakukan oleh Widya Satya Nugraha, Dennis Chen dan 

Shang-Ho Yang, diketahui bahwa label halal dan ukurannya dapat 

berpengaruh terhadap konsumen dalam mengonsumsi makanan halal.127 

Konsumen non-muslim tidak merasa keberatan dalam membeli produk 

daging karena adanya label halal, sebaliknya konsumen muslim merasa 

memiliki niat lebih tinggi dalam membeli produk daging jika ukuran label 

halalnya semakin besar. Lebih lanjut, penelitian lain menemukan bahwa 

persepsi label halal berpengaruh terhadap positif serta signifikan terhadap 

 

127 Nugraha, Chen, and Yang, “The Effect of a Halal Label and Label Size on Purchasing 
Intent for Non-Muslim Consumers.” 
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keputusan impor makanan halal.128 Artinya, semakin tinggi persepsi terhadap 

label halal maka impor terhadap makanan halal juga semakin tinggi, begitu 

pula sebaliknya.  

 Label halal di berbagai negara lain memang kini menjadi bagian yang 

penting. Alasannya karena umat muslim telah tersebar hampir di semua 

negara di dunia. Akibatnya, permintaan terhadap makanan halal pun juga ikut 

semakin tinggi. Pada akhirnya, logo halal pada makanan menjadi penting agar 

konsumen muslim dapat membedakan makanan halal dan makanan yang 

mengandung bahan haram dalam Islam. Pada tahun 2010, di London telah 

dilaksanakan World Halal Forum Europe, di mana dalam forum tersebut 

dihadirkan banyak ahli, termasuk ahli hukum.129 Forum ini mengangkat isu 

utama yaitu, “Halal Products and Services–Going Mainstream” yang membahas 

setidaknya berbagai hal-hal pokok dalam sertfikasi produk halal. Menariknya, 

setelah acara ini, perkembangan produk halal di seluruh dunia mulai 

berkembang. Bahkan, Jepang yang notabennya bukan negara dengan 

mayoritas penduduk beragama Islam mengadakan Japan Halal Expo untuk 

memperlihatkan antusisme mereka terhadap produk halal. 

 Pada perspektif lain, keberadaan label halal sangat penting dalam Islam 

modern. Berkembangnya bentuk dan jenis makanan memaksa umat Islam 

harus lebih selektif dalam memilih makanan. Pada kasus ini, label halal 

menjadi penting sebagai cara paling mudah umat muslim mengenali makanan 

yang dapat mereka konsumsi. Perintah untuk selalu memakan makanan halal 

ini terdapat dalam firman Allah di Qs. Al-Maidah/5: 4 yang berbunyi: 

 

128 Nursyamsiah, Rohmah, and Hasanah, “Halal Label Perception Towards Purchase 
Decision of Imported Processed Food Products for Muslim Gen Z.” 

129 Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in 
Indonesia).” 
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ََۚ حِسَابِ ٱللَّه

ۡ
ي    عُ ٱل َ سََِ

ه
 ٱللَّ

َّ
  إِن

Terjemahnya: 

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.130 

 Berdasarkan ayat tersebut, manusia harus mengonsumsi makanan 

halal yang telah ditentukan dalam Islam. Bagi umat Islam, perkara halal dan 

haram menjadi sebuah hal yang cukup diperhatikan, bukan hanya mengenai 

apakah produk yang akan digunakan, dikonsumsi itu berlabel halal dari MUI, 

tetapi lebih dari itu, halal haram menjadi urusan antara seorang hamba 

dengan Allah SWT secara langsung dan individu yang berdampak hingga 

akhirat kelak.131 Jadi, kebutuhan makanan halal bukan hanya terkait erat 

dengan kebutuhan jasmani, akan tetapi juga rohani yang berkaitan dengan 

ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Kewajiban mengonsumsi makanan 

halal ini juga terdapat dalam Qs. Al-Baqarah/2: 168 yang jika dibaca akan 

berbunyi: 
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130 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim: Al-Qur’an Hafalan. 

131 Novi Bahrotul Ilmiah and Lusiana Nur Humaidah, “Menelusuri Kaidah Hukum 

Makanan Halal Dalam Perspektif Al Qur’an Surat Al Maidah Ayat 4,” I-BEST: Islamic Banking & 

Economic Law Studies 3, no. 1 (2024): 76–85. 
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Terjemahnya: 

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi 
baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia 
bagimu merupakan musuh yang nyata.132 

 Ayat ini mengisyaratkan bahwa makanan di bumi sangat melimpah dan 

perintahnya adalah hanya mengonsumsi yang halal saja. Perintah ini jelas 

terlihat di awal ayat menghimbau orang-orang beriman karena hanya orang 

beriman yang mampu melaksanakan perintah tersebut. Lebih lanjut, Al-

Ghazali menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat makan merupakan 

bagian dari agama.133 Karenanya, penting bagi seorang muslim 

memperhatikan halal atau tidaknya makanan yang dikonsumsinya. Pada saat 

ini, dikarenakan ragam makanan yang ada, maka cara paling mudah mengenali 

makanan halal adalah melalui label halal. Artinya, sangat penting untuk 

membuat label halal mudah dikenali oleh konsumen agar mereka dapat lebih 

mudah dan yakin dalam memilih sebuah produk makanan. 

4. Brand Awarness  dalam Memoderasi Hubungan Religiusitas 

Obligation dengan Persepsi Makanan Halal 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa brand awarness tidak memoderasi 

hubungan antara religiusitas obligation dengan persepsi makanan halal. 

Artinya, dapat dikatakan bahwa brand awarness sama sekali tidak berperan 

dalam memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara religiusitas 

obligation dengan persepsi makanan halal. Lemah atau kuatnya hubungan 

antara religiusitas obligation dengan persepsi makanan halal tidak tergantung 

dari lemah atau kuatnya brand awarness. Dapat dikatakan bahwa tidakk perlu 

meningkatkan brand awarness sebuah produk dalam rangka meningkatkan 

 

132 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim: Al-Qur’an Hafalan. 

133 Taqiyah D Insani, Abdul W Al-Faizin, and Muhammad N H Ryandono, “The Impact of 

Halal at Thayyib and Consumption Ethics on Economic Growth: An Economic Tafsir of Al-Baqarah 

168,” Journal of Islamic Monetary Economics and Finance 5, no. 2 (2019): 459–474. 
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atau memperkuat hubungan antara religiusitas obligation dengan persepsi 

masyarakat dalam mengonsumsi produk makanan halal tersebut. 

 Kesimpulan ini bertolak belakang dengan beberapa penelitian terkait 

brand awarness pada makanan halal. Misalnya, penelitian yang berjudul, “The 

Impact of Brand Awareness on Purchase Decision: Mediating Effect of Halal logo 

and Religious beliefs on Halal Food in Malang Indonesia” dapat dipahami bahwa 

brand awarness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian makanan halal di kota Malang, Indonesia.134 Penelitian lainnya yang 

berjudul, “The effect of halal brand awareness on purchase intention in 

indonesia: the mediating role of attitude” ditulis oleh Abdul Aziz Nugraha 

Pratama, M. Luthfi Hamidi dan Edi Cahyono menjelaskan bahwa halal brand 

awarness berpengaruh positif signifikan terhadap minat membeli produk halal 

pada konsumen di Indonesia.135  

 Meskipun bertolak belakang, tetap saja penelitian ini sejalan dengan 

penelitian lainnya yang serupa. Misalnya, penelitian oleh Nadya Rahma 

Agustiani dan Viola De Yusa yang berjudul, ”Pengaruh Halal Awareness dan 

Social Media Marketing Terhadap Minat Beli Pada Mixue” menyimpulkan 

bahwa halal awarness tidak berpengaruh terhadap minat pembelian Mixue. 

Penelitian lainnya oleh Diah Permata Millenia, Wilda Sansivera Siregar dan 

Nursiah Fitri berjudul, “Analisis Pengaruh Brand Awareness, Brand Image dan 

Product Placement Terhadap Minat Beli Konsumen Kopiko dalam Drama 

Korea Vincenzo” menyimpulkan bahwa brand awarness tidak memiliki 

 

134 Sunaryo and Sudiro, “The Impact of Brand Awareness on Purchase Decision: 
Mediating Effect of Halal Logo and Religious Beliefs on Halal Food in Malang Indonesia.” 

135 Pratama, Hamidi, and Cahyono, “The Effect of Halal Brand Awareness on Purchase 
Intention in Indonesia: The Mediating Role of Attitude.” 
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pengaruh terhadap minat beli Kopiko.136 Artinya, meskipun mayoritas 

penelitian menyebut bahwa brand awarness berpengaruh positif terhadap 

minat beli atau persepsi konsumsi, tetap saja ada kemungkinan dan faktor 

tertentu yang membuatnya tidak berpengaruh seperti dalam penelitian ini. 

 Pada perspektif yang lebih jauh, brand awarness jika dikaitkan dengan 

religiusitas obligation dan persepsi makanan halal memang dapat saja tidak 

berkaitan. Terlihat dari penelitian yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 

brand awarness tidak memoderasi hubungan religiusitas obligation dan 

persepsi makanan halal. Faktor penyebabnya dapat berkaitan dengan perilaku 

konsumen yang terikat dengan budaya atau kebiasaan. Misalnya, meskipun 

brand awarness sebuah produk halal dapat dikatakan baik, belum tentu 

konsumen akan memilih mengonsumsinya. Alasannya dapat berkaitan dengan 

selera, penyakit dan kebutuhan seorang konsumen.  

 Jadi, meskipun brand awarness sebuah produk halal dikatakan baik, 

belum tentu akan dikonsumsi oleh konsumen muslim dengan religiusitas baik 

yang sebetulnya memang membutuhkan produk halal untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sebagai contoh, meskipun brand awarness sardines kaleng ABC 

sangat baik di tengah masyarakat Indonesia, sebagian konsumen muslim 

dengan religisuitas obligation yang baik dapat saja memilih membeli produk 

ikan kaleng sardines merk lain dengan alasan lebih murah, sama saja rasanya 

dan sama-sama berlabel halal. Perilaku semacam ini sangat terkait dengan 

perintah dalam ajaran Islam yang menganjurkan setiap umat muslim untuk 

mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan. Penrintah ini terkandung dalam Qs. 

Al-Isra/17: 29 yang jika dibaca akan berbunyi: 

 

136 Diah Permata Millenia, Wilda Sansivera Siregar, and Nursiah Fitri, “Analisis Pengaruh 

Brand Awareness, Brand Image Dan Product Placement Terhadap Minat Beli Konsumen Kopiko 

Dalam Drama Korea Vincenzo,” Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed 

(KONSEP) 2, no. 1 (2021): 580–588. 
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Terjemahnya: 

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu 
dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) 
nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.137 

 Ayat di atas ditafsirkan oleh Wabbah Az-Zuhaili, setelah Allah SWT, 

memerintahkan untuk harta secara wajar, disini Allah menyebutkan etika dan 

adab dalam menggunakan harta dan bersikap wajar dalam kehidupan dengan 

mencela sifat kikir dan melarang sifat boros.138 Artinya, Islam mengajarkan 

pemeluknya agar tidak bersikap boros dan selalu mempertimbangkan 

kebutuhan dalam kegiatan konsumsi. Termasuk dalam konsumsi makanan 

halal umat Islam selalu mempertimbangkan maslahat misalnya kebutuhan, 

tingkat pendapatannya, kesehatannya dan seterusnya. Meskipun begitu, Islam 

tidak melarang pemeluknya membelanjakan hartanya selama tidak keluar 

dari aturan ajaran Islam seperti membelanjakan untuk makanan haram.  

 Pemenuhan konsumsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam 

Islam dikenal dengan maslahah. Konsumen yang rasional adalah konsumen 

yang secara cerdas menentukan komoditas untuk kemaslahatan diri sendiri 

(maslahat al-ifrad) dan kemaslahatan masyarakat umum (maslahah al-

ammah).139 Artinya, meskipun sebuah produk halal memiliki brand awarness 

yang baik, hal ini tidak lantas membuatnya dapat diterima oleh konsumen 

karena masih terdapat bayak faktor yang dapat menghalanginya seperti 

pertimbangan kebutuhan atau kemasalahatan. Konsumen muslim yang baik 

 

137 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim: Al-Qur’an Hafalan. 

138 Efendi Sugianto, “Distribusi Ekonomi Islam Dalam Perspektif Pendidikan QS. Al-

Isra’Ayat 29-30,” Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagaman dan Pendidikan Islam 15, no. 1 (2020): 72–

84. 

139 Ayi Nurbaeti, “Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Azmina: Jurnal 

Perbankan Syariah 2, no. 1 (2022): 15–27. 
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pasti akan selalu mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengonsumsi 

sebuah produk halal. Oleh karenanya, penelitian lebih lanjut terkait dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim terutama 

terkait persepsi makanan halal dapat disarankan dalam penelitian ini. 

5. Brand Awarness dalam Memoderasi Hubungan Literasi Halal 

dengan Persepsi Makanan Halal 

 Pada penelitian ini diketahui bahwa brand awarness tidak memoderasi 

hubungan antara literasi halal dengan persepsi makanan halal. Artinya, dapat 

dikatakan bahwa brand awarness sama sekali tidak berperan dalam 

memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara literasi halal dengan 

persepsi makanan halal. Lemah atau kuatnya hubungan antara literasi halal 

dengan persepsi makanan halal tidak tergantung dari lemah atau kuatnya 

brand awarness. Dapat dikatakan bahwa tidak perlu meningkatkan brand 

awarness sebuah produk dalam rangka meningkatkan atau memperkuat 

hubungan antara label halal dengan persepsi masyarakat dalam mengonsumsi 

produk makanan halal tersebut. 

 Kesimpulan ini dapat dikaitkan dengan penelitian yang menyebut 

bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

makanan halal.140 Hasil serupa ditemukan oleh Kamonthip Maichum, Surakiat 

Parichatnon dan Ke-Chung Peng dalam penelitiannya berjudul, “The Influence 

of Attitude, Knowledge and Quality on Purchase Intention towards Halal Food: A 

Case Study of Young Non-Muslim Consumers in Thailand” yang pada 

kesimpulannya menjelaskan bahwa meskipun pengetahuan berpengaruh 

signifikan terhadap sikap konsumen terhadap label halal, pengetahuan 

 

140 Wirakurnia et al., “Do Religiosity, Halal Knowledge, and Halal Certification Affect 
Muslim Students’ Intention to Purchase Halal Packaged Food?” 
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ternyata tidak berpengaruh terhadap minat beli makanan halal konsumen di 

Thailand.141 Artinya, dalam berbagai literatur yang ada, pengetahuan memang 

berkontribusi dalam memahami label halal namun tidak berdampak pada 

minat atau tindakan konsumen untuk membeli dan mengonsumsi makanan 

halal. Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang dijelaskan ini, maka dapat 

dibuat sebuah asumsi bahwa pengetahuan halal atau literasi halal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi konsumen dalam membeli produk 

makanan halal. Artinya, brand awarness dapat diasumsikan tidak dapat 

memoderasi hubungan literasi halal dengan persepsi makanan halal karena 

sejak awal keduanya memiliki hubungan yang lemah.  

 Pada dasarnya, brand awarness jika dikaitkan dengan hubungan literasi 

halal dan persepsi makanan halal dapat saja berkaitan. Keputusan konsumen 

dalam mengonsumsi makanan halal dapat saja berasal dari pengetahuannya 

terkait sebuah produk halal, dalam hal ini dapat mencakup brand awarness 

produk halal tersebut. Namun, perlu dipahami pula bahwa semakin baik brand 

awarness sebuah produk halal belum tentu membuat pengetahuan konsumen 

terhadap makanan halal tersebut semakin baik. Artinya, seorang konsumen 

dengan pengetahuan atau literasi halal yang baik dapat saja tidak mengenali 

sebuah makanan halal yang brand awarness-nya baik. Misalnya, ikan sardines 

kaleng ABC memang memiliki brand awarness yang baik, namun kadang 

konsumen muslim tidak mengenali brand ini halal meskipun literasi halal 

mereka sangat baik. Fenomena ini dapat terjadi karena adanya merek pesaing 

atau kurangnya iklan terkait ikan sardines kaleng ABC tersebut. Akibatnya, 

 

141 Maichum, Parichatnon, and Peng, “The Influence of Attitude, Knowledge and 
Quality on Purchase Intention towards Halal Food: A Case Study of Young Non-Muslim 
Consumers in Thailand.” 
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brand awarness ikan sardines kaleng ABC hanya akan berada pada level 

unware of brand ataupun brand recognition. 

 Meskipun begitu, literasi halal tetap menjadi penting dalam upaya 

membangun brand awarness sebuah makanan halal. Artinya, sebuah brand 

dapat saja membangun brand awarness dengan memanfaatkan literasi halal 

atau pegetahuan. Iklan misalnya, dapat memberi pengetahuan terkait sebuah 

produk makanan halal kepada konsumen. Pada akhirnya, iklan dapat 

membantu membangun brand awarness sebuah mereka makanan halal 

dengan menambah pengetahuan atau literasi konsumen terkait makanan halal 

tersebut. Apalagi konsumen Islam merupakan konsumen yang pada ajarannya 

sangat dianjurkan memiliki literasi yang baik. Hal ini sebagaimana dalam Qs. 

Al-Alaq/96: 1 yang berbunyi: 

 بِٱسۡمِ 
ۡ
رَأ
ۡ
قَ ٱق

َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 ٱل

َ
ك   رَبِّ

Terjemahnya, “Bacalah, dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan”. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya 

membaca atau memiliki ilmu (literasi) bagi seorang konsumen. Syekh Ali As-

Shabuni menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah membaca karena kata, 

“Iqra” dalam ayat tersebut merupakan fiil amar atau kata perintah.142 Al-Kindi 

yang merupakan seorang ulama sekaligus filosof muslim menyebutkan, proses 

membaca/literasi akan mengantarkan seseorang untuk memiliki 3 macam 

ilmu pengetahuan, yaitu: pengetahuan inderawi, pengetahuan rasional, dan 

pengetahuan isyraqi atau batin. Pada akhirnya, literasi atau pengetahuan ini 

menjadi amat penting bagi konsumen dalam pengambilan keputusan. Maka 

dari itu penting bagi sebuah merek untuk menambah literasi konsumen 

 

142 Akrom, “Memaknai Aktifitas Membaca Sebagai Jalan Ilmu Dalam Islam (Studi 

Kandungan Surat Al-Alaq Ayat 1-5).” 
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terkait produknya melalui iklan. Melalui cara ini maka brand awarness merek 

tersebut dapat saja meningkat seiring pengetahuan konsumen yang 

meningkat melalui iklan yang mereka buat. 

6. Brand Awarness dalam Memoderasi Hubungan Label Halal 

dengan Persepsi Makanan Halal 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa brand awarness memoderasi 

hubungan antara label halal dengan persepsi makanan halal. Artinya, dapat 

dikatakan bahwa brand awarness berperan dalam memperlemah ataupun 

memperkuat hubungan antara label halal dengan persepsi makanan halal. 

Lemah atau kuatnya hubungan antara label halal dengan persepsi tergantung 

dari lemah atau kuatnya brand awarness. Semakin kuat brand awarness maka 

semakin kuat pula hubungan label halal dengan persepsi makanan halal, 

begitu pula sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan atau 

memperkuat hubungan label halal dengan persepsi makanan halal maka dapat 

dilakukan dengan menguatkan brand awarness makanan halal tersebut. 

 Berdasarkan penelitian yang berjudul, “The Impact of Brand Awareness 

on Purchase Decision: Mediating Effect of Halal logo and Religious beliefs on 

Halal Food in Malang Indonesia” dapat dipahami bahwa brand awarness 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan 

halal di kota Malang, Indonesia.143 Penelitian lainnya yang berjudul, “The effect 

of halal brand awareness on purchase intention in indonesia: the mediating role 

of attitude” ditulis oleh Abdul Aziz Nugraha Pratama, M. Luthfi Hamidi dan Edi 

Cahyono menjelaskan bahwa halal brand awarness berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat membeli produk halal pada konsumen di 

 

143 Sunaryo and Sudiro, “The Impact of Brand Awareness on Purchase Decision: 
Mediating Effect of Halal Logo and Religious Beliefs on Halal Food in Malang Indonesia.” 
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Indonesia.144 Hasil serupa disimpulkan oleh Agus Purwanto, Marissa Grace 

Haque, Denok Sunarsih dan Masduki Asbari dalam penelitian mereka, “The 

Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food 

Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers” yang 

menjelaskan bahwa halal awarness berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen terhadap makanan halal. 

 Terkait dengan persepsi makanan halal, baik brand awarness maupun 

label halal sebenarnya juga sangat terkait. Sebuah merek yang memiliki brand 

awarness yang baik akan mudah diingat oleh konsumen, entah dalam tingkat 

brand recall maupun top of mind akan selalu diperhatikan oleh konsumennya. 

Secara tidak langsung, pengetahuan konsumen akan merek tersebut semakin 

bertambah termasuk terkait kehalalannya. Nah, pada saat kegiatan konsumsi 

terjadi, bagian yang mungkin akan selalu menjadi perhatian konsumen adalah 

label halal. Seorang konsumen muslim yang mendengar bahwa sebuah merek 

sangat unggul pasti akan tetap memperhatikan kehalalan merek tersebut dari 

labelnya. Pada akhirnya, keputusan pembelian atau persepsi akan ditentukan 

oleh ada tidaknya label halal dan seberapa tinggi brand awaness produk 

makanan tersebut. 

 Prinsip kehati-hatian konsumen muslim dalam mengonsumsi produk 

makanan halal dengan brand awarness yang baik sudah terjalin sejak lama. 

Umat muslim memang dikenal sebagai konsumen yang sangat berhati-hati 

terutama dalam hal makanan. Jadi, brand awarness yang baik tak lantas 

membuat sebuah produk digemari oleh konsumen muslim. Sebuah produk 

tetap harus memiliki label halal, brand awarness hanya fakor tambahan yang 

 

144 Pratama, Hamidi, and Cahyono, “The Effect of Halal Brand Awareness on Purchase 
Intention in Indonesia: The Mediating Role of Attitude.” 
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mengonfirmasi/memperkuat konsumen muslim dalam mengonsumsi produk 

makanan halal. Prinspip kehati-hatian konsumen muslim dapat kita cermati 

dalam konsep masalahah oleh As-Syatibi yang mengajarkan bahwa arah dari 

proses konsumsi seorang muslim harus mempertimbangkan kebutuhan 

dharuriyat (primer), hajiyat (tersier) dan tahsiniyat (barang mewah).145 Oleh 

karena itu, konsumen muslim sangat selektif dalam memilik produk makanan 

halal. Perintah berhati-hati ini juga terdapat dalam Qs. Al-Baqarah/2: 168 yang 

jika dibaca akan berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi 
baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia 
bagimu merupakan musuh yang nyata.146 

 Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia harus berhati-hati dalam 

memilih makanan, jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan pada 

prosesnya. Qatadah dan As-Suddiy berpendapat bahwa semua kemaksiatan 

kepada Allah termasuk mengikuti langkah-langkah setan.147 Termasuk di 

dalamnya adalah memakan harta atau makanana haram. Oleh karenanya, 

penting seorang muslim selalu berhati-hatai terhadap apapun yang hendak 

dikonsumsinya. Pesan Allah SWT kepada manusia untuk mengonsumsi 

makanan yang halal secara jelas telah diuraikan dalam Al-Qur'an, sehingga 

 

145 M Syahrial, “Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam,” IndraTech 2, no. 1 

(2021): 51–61. 

146 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anulkarim: Al-Qur’an Hafalan. 

147 Evan Hamzah Muchtar, “Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran Surat Al-

Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal),” Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Islam 2, no. 02 (2018): 156–170. 
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tidak ada keraguan bahwa ini merupakan perintah yang sah dari Allah.148 

Maka dari itu, perilaku seorang konsumen muslim yang baik adalah selalu 

mendahulukan melihat halal haramnya sebuah makanan daripada brand 

awarness-nya. 

 Perkara berhati-hati dalam memilih makanan juga telah disampaikan 

oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, “Yang halal itu sudah jelas dan yang 

haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat 

(syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia 

tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, 

sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya…” (HR. Muslim).149 

Hadis ini memperjelas bahwa seorang konsumen muslim harus selalu 

memperhatikan barang/jasa yang dikonsumsinya. Jangan sampai terjerumus 

dalam hal yang syubhat atau samar halal haramnya. Oleh karenanya, meskipun 

brand awarness sebuah produk telah di tingkat baik, konsumen muslim akan 

mengutamakan untuk melihat label halal produk tersebut. Setelah label halal 

dapat dipastikan, barulah konsumen muslim akan mempertimbangkan faktor 

lain seperti brand awarness.  

 

 

 

 

 

 

148 Iil Hafna, Eko Surbiantoro, and Dewi Mulyani, “Nilai-Nilai Pendidikan Tentang 

Mengonsumsi Makanan Halalan Thayyiban Yang Disyaratkan Dalam Islam Yang Terkandung 

Dalam Qur’an Surat Al-Baqoroh Ayat 168,” in Bandung Conference Series: Islamic Education, vol. 

4, 2024, 382–389. 

149 Rahmat Sholihin, “Konsep Halal Dan Haram (Perspektif Hukum Dan Pendidikan),” 

JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES 8, no. 1 (2024): 1–8. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan Penelitian 

Tentunya setiap penelitian memiliki kesimpulan sebagai hasil atau 

output dari penelitian tersebut. Adapun kesimpulan dapat dinyatakan sebagai 

benang merah atau pokok yang menjadi hasil utama dalam sebuah penelitian. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 6 hipotesis yang ada, 3 diantaranya 

diterima dan 3 sisanya ditolak. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat 

dibuat dari hasil analisis data dan proses dalam penelitian: 

1. Hasil memperlihatkan pengaruh positif signifikan variabel religiusitas 

obligation terhadap persepsi makanan halal. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa religiusitas obligation berpengaruh positif signifikan terhadap 

persepsi mahasiswa Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam 

mengonsumsi produk ikan Sardines Kaleng ABC. 

2. Hasil memperlihatkan pengaruh positif signifikan variabel literasi halal 

terhadap persepsi makanan halal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

variabel literasi halal berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi 

mahasiswa jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam 

mengonsumsi produk ikan Sardines Kaleng ABC. 

3. Hasil memperlihatkan pengaruh positif signifikan variabel label halal 

terhadap persepsi makanan halal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa label 

halal berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mahasiswa 

Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam mengonsumsi produk 

ikan Sardines Kaleng ABC. 

4. Hasil memperlihatkan pengaruh positif tidak signifikan variabel 

moderasi brand awarness terhadap hubungan religiusitas obligation 
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dengan persepsi makanan halal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa brand 

awarness tidak memoderasi hubungan antara religiusitas obligation 

dengan persepsi mahasiswa Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar 

dalam mengonsumsi produk ikan Sardines Kaleng ABC. 

5. Hasil memperlihatkan pengaruh positif tidak signifikan variabel 

moderasi brand awarness terhadap hubungan literasi halal dengan 

persepsi makanan halal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa brand awarness 

tidak memoderasi hubungan antara label halal dengan persepsi 

mahasiswa Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam 

mengonsumsi produk ikan Sardines Kaleng ABC. 

6. Hasil memperlihatkan pengaruh positif signifikan variabel moderasi 

brand awarness terhadap hubungan label halal dengan persepsi 

makanan halal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa brand awarness 

memoderasi hubungan antara label halal dengan persepsi mahasiswa 

Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam mengonsumsi produk 

ikan Sardines Kaleng ABC. 

B. Implikasi Penelitian 

Saran tentunya dibutuhkan demi keberlanjutan penelitian-penelitian 

di masa yang akan datang. Tentunya, berdasarkan hasil penelitian, telah 

dirangkum beberapa saran yang mungkin dapat diberikan oleh peneliti. Saran- 

1. Berbagai penelitian belakangan menyebut bahwa literasi halal tidak 

berpengaruh terhadap persepsi makanan halal. Sebaliknya, hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan literasi halal berpengaruh positif signifikan 

terhadap persepsi makanan halal seorang konsumen. Maka dari itu, 

upaya lebih lanjut akan sangat berharga dan dibutuhkan dalam 

menelusuri kesenjangan hasil penelitian ini. 
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2. Brand awarness tidak memoderasi hubungan religiusitas obligation dan 

literasi halal terhadap persepsi makanan halal seoarang konsumen 

muslim. Upaya penelitian lebih lanjut juga diharapkan dapat dilakukan 

untuk mengetahui alasan brand awarnes tidak dapat memoderasi 

hubungan kedua variabel tersebut.  

C. Saran Penelitian 

Saran tentunya dibutuhkan demi keberlanjutan penelitian-penelitian di 

masa yang akan datang. Tentunya, berdasarkan hasil penelitian, telah 

dirangkum beberapa saran yang mungkin dapat diberikan oleh peneliti. Saran-

saran yang dimaksud diantaranya yaitu: 

1. Bagi jurusan ekonomi Islam agar kiranya meningkatkan kembali 

pembelajaran dalam topik industri halal baik sebagai mata kuliah 

ataupun fokus-fokus riset yang mendalam. Tujuannya agar mahasiswa 

bisa lebih meningkatkan pemahamannya terkait industri halal. 

2. Bagi mahasiswa agar mempelajai kembali lebih banyak terkait produk 

halal terutama yang berkaitan dengan literasi halal atau label halal. 

Tujuannya agar dapat membantu masyarakat atau diri sendiri dalam 

mengenali produk halal dengan baik.  

3. Bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar meneliti terkait persepsi 

makanan halal di luar faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian 

ini. Tujuannya agar tidak menghabiskan waktu di ruang penelitian yang 

sama dan itu-itu saja. Tentu, membuka diri terhadap topik penelitian-

penelitian baru akan menambah pengetahuan baru. 
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KOESINER PENELITIAN TESIS 

1. Mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban bagi pemeluk agama 

Islam 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

2. Mengonsumsi makanan haram jika belum terdesak keadaan adalah 

perbuatan dosa bagi pemeluk agama Islam 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

3. Mengonsumsi makanan halal adalah tanggung jawab sebagai pemeluk 

agama Islam 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

4. Saya memahami bahwa mengonsumsi makanan halal hukumnya wajib 

bagi pemeluk agama Islam 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 
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5. Saya mampu membedakan antara makanan halal dan makanan haram 

sesuai ajaran agama Islam 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

6. Saya memahami pentingnya mengonsumsi makanan halal baik 

jasmani dan rohani 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

7. Saya mampu mengenali bahan-bahan yang halal dan haram 

berdasarkan adanya label halal (logo halal dan komposisi produk) 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

8. Saya mampu mengenali logo halal Indonesia hanya dari sekilas 

melihat bentuknya  

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

9. Saya mampu mengenali logo halal Indonesia hanya dari sekilas 

melihat warnanya  
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• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

10. Semakin besar logo halalnya maka semakin mudah mengenali 

makanan halal 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

11. Jika berbicara tentang ikan sarden kaleng, maka saya akan mengingat 

merek Ikan Sardines Kaleng ABC  

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

12. Ikan Sardines Kaleng ABC merupakan merek yang mudah dikenali di 

pedagang atau pasar 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

13. Jika menemukan produk ikan sardines kaleng merek baru, maka saya 

akan membandingkannya dengan merek Ikan Sardines Kaleng ABC 

• Sangat tidak setuju 
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• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

14. Saya lebih memilih mengonsumsi Ikan Sardines Kaleng ABC 

dibandingkan merek ikan sarden kaleng yang lain 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

15. Saya mengetahui dan memahami proses pembuatan Ikan Sardines 

Kaleng ABC 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 

16. Saya menganggap merek Ikan Sardines Kaleng ABC memiliki kualitas 

yang lebih terjamin dibanding merek ikan sarden kaleng yang lain 

• Sangat tidak setuju 

• Tidak Setuju 

• Netral 

• Setuju 

• Sangat Setuju 
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Koesiner Online 

 

Pengaruh Religiusitas Obligation, Literasi Halal dan Label Halal Terhadap 

Persepsi Mahasiswa dalam Mengonsumsi Ikan Sardines Kaleng ABC 

dengan Brand Awarness Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada 

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar) 

 

Assalamualaikum warohmatullahi waborakatuh. Perkenalkan nama 

saya Ali wardani, NIM 80500222019 (Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar prodi Ekonomi Syariah) yang sedang dalam proses penyusunan tesis 

dengan judul sebagaimana di atas. Oleh karenanya, saya memohon kepada 

saudara/i untuk membantu saya dalam proses penyusunan tesis saya dengan 

mengisi koesiner penelitian berikut: 

 

https://forms.gle/yahQZF1boVfRuKqQ6 

 

Terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa 

orang yang melancarkan urusan orang lain akan dilancarakan pula urusannya. 

Maka, semoga Allah SWT melancarkan urusan dunia akhirat kita dan Allah 

SWT menambah rezeki kita semua. Salam satu peradaban! 

Wassalamualaikum warohmatullahi waborakatuh. 

  

https://www.instagram.com/danisirang/
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OUTPUT SOFTWARE SMART PLS 4 

1. Indikator dan Responden 

 

2. Model dan Indikator 
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3. Analisis PLS Logaritma 

1) Model Outer 

 

2) Outer Loadings 
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3) R-Square 

 

4) F-Square 

 

5) Construct Reliability dan Validity 

 

6) Discriminant Validity 

a. Fornel Larcker 
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b. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 

 

c. Cross Loadings 

 



134 

 

 

7) Collinearity Statistics (VIF) 

a. Vif Inner 

 

b. VIF Outer 

 



135 

 

 

8) Model Fit 

 

2. Analisis Bootstraping 

1) Model Inner 
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2) Hipotesis  

 

3. Analisis Blindfolding 

1) Construct Crossvalidated Redundancy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

Surat Rekomendasi Izin Penelitian 
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