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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nam

a 

Huruf 

Latin 

Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

tidak  dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S a S  es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 h a h  ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ż al Ż  zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Żai Ż Żet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 s ad s  es (dengan titik dibawah) ص 

 d ad d   de (dengan titik di bawah) ض

 t a t  te (dengan titik dibawah) ط

 z a z  zet (dengan titk di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

Hamz ء

ah 

, Apostop 

 Ya Y Ya ي

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

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

tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـَ

 Dammah U u ـَ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin 
Nama 

 

 fathah dan ya  Ai ي
a dan i 

 

 fathah dan wau Au a dan u و

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 

 fathah dan alif atau ya ..ا|َ يَ ...
A 

 

a dan garis di atas 

 ي

 

kasrah dan ya I 
i dan garis di atas 

 

 ۇ

 

dammah dan wau U u dan garis di atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

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

hidup atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

maka ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّٰ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf  يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا

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

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

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 
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tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 

(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (ّالل) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.  = subha nahu  wa ta„a la   
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saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imra n/3:4  

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 

KB  = Keluarga Berencana 

BKKBN  = Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

DP3AP2KB  = Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

PPA  = Pemberdayaan Perempuan dan An 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

ABSTRAK 

Nama : HARDIANSYAH 

NIM : 11000120044 

Judul Skripsi  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang 
Tidak Berlabel Halal Pada Toko Frozen Food Nisa 
Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan 

 

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Pada Toko Frozen Food Nisa 
Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Pokok masalah 
penelitian ini adalah  Bagaiamana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk 
Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Pada Toko Frozen Food Nisa Foodmart 
Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan?. Adapun sub masalahnya 
adalah (1) Bagaimana Mekanisme Pelabelan Halal di Kota Batauga Kabupaten 
Buton Selatan ? (2) Bagaimana Ketentuan hukum Islam tentang Produk 
Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Pada Toko Frozen Food Nisa Foodmart 
Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan ?. 

 Pelnellitian ini adalah pelnellitian lapangan. Pelndelkatan yang digulnakan 
dalam pelnellitian ini ialah pelndelkatan studi Kasus normatif. Sulmbelr data 
dalam pelnellitian ini adalah data primelr dan selkulndelr, dimana meltodel 
pelngulmpullan data delngan cara obselrvasi, wawancara, dan dokulmelntasi. 
Telknik analisis data yang digulnakan yaitul reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 

  Hasil penelitian mennunjukkan bahwa, pertama, mekanisme 
pelabelan halal di Kecamatan Batauga yaitu ketika mau mencantumkan label 
halal pada produk harus terlebih dahulu mempunyai sertifikat halal dari 
BPOM dan diberi materi label halal . kedua, menurut ketentuan hukum Islam 
bahwasanya produk makan yang belum berlabel halal pada Toko Frozen Food 
Nisa foodmart itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena bahan yang 
digunakan di perbolehkan dalam syariat Islam. 

 Implikasi dari penelitian ini kepada masyarakat yakni agar bisa 
melaksanakan pelabelan halal sesuai dengan tuntunan syari’ah dan undang-
undang 1945 sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
produk tersebut. 

 
 

Kata Kunci: Produk, Label Halal, Hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Islam mendorong umat manusia untuk mencari rezeki yang berkah, 

mendorong berproduksi, dan menekuni aktifitas ekonomi di berbagai bidang 

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

bidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya 

menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, 

atau yang memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan 

kesejahteraan bersama. Terhadap usaha tersebut, Islam memberi nilai 

tambah, yakni sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.1  

 Indonesia merupakan negara yang mayoritas prnduduknya muslim 

sehingga menjamin kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat 

menjadi suatu keharusan dan perhatian besar bagi pemerintah. Dengan 

besarnya kuantitas muslim di Indonesia menjadikan pasar konsumen muslim 

yang sangat besar, sehingga kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan bagi 

para konsumen, terutama konsumen muslim. Tidak hanya dalam produk 

menjadi kebutuhan saja melainkan produk minuman, obat-obatan, kosmetik, 

dan barang-barang konsumsi lainnya juga harus memiliki dan  

memperhatikan produknya.2 

                                                        
1Sohrah. “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur‟an.” Jurnal El-Iqtishady, 

Vol.  2, No. 1 (2020), hal. 158. 
2Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal di Iindonesia Terhadap Konsumen Muslim”, 

Jurnal Likuid, Vol. 1 No. 1 (Januari 2020), hal. 44.  
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 Mengkonsumsi makanan halal adalah kewajiban bagi setiap muslim 

karena merupakan perwujudan ketaatan dalam menjalankan hukum-hukum 

Allah swt.  yang merupakan wujud keimanan. Bagi seseorang muslim menaati 

ketentuan hukum Allah  swt.  merupakan salah satu bentuk ketaatan. Namun, 

Islam juga menekankan pentingnya menjaga kebersiahan saat mengkonsumsi 

makanan apapun. Baik kebersihan lahir maupun batin sangat penting dalm 

kehidupan Muslim dan karena kedua faktor tersebut disukai oleh Allah  swt.3 

 Kehalalan produk pangan menjadi hal yang sangat krusial bagi umat 

Islam di Indonesia bahkan di negara-negara lainnya. Hal ini menjadi 

pertimbangan bagi mereka dalm membeli dan mengkonsukmsinya. Jika 

pangan tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut 

perlu dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam 

memilih produk pangan dalam kemasan, konsumen sendiri dituntut untuk 

lebih jeli dan teliti. Islam sebagai ajaran yang komperensif memberikan 

aturan yang lengkap terkait dengan pertimbangan dalam memlih produk 

makanan yang halal lagi baik.4 Makanan yang berkembang pesat dan semakin 

banyak macamnya diera ini kita sebagai umat Islam juga harus hati hati 

karena dalam Islam sudah di jelaskan makanan yang halal dan haram 

dikonsumsi oleh orang muslim, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS  al-

Baqarah/2:168 

                                                        
3Sukoso Dkk,  Ekosistem Industri Halal (Jakarta: Thamrin, 2020), hal. 7 
4Arbanur Rasyid, "Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan 

Dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga Dan Padangsidimpuan", MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu 
KeIslaman, Vol. 43 No.2 (2019), hal. 167  
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ّٗ نكَُىْ  ٍِِۗ اََِّ ٍْطٰ ثِ انشَّ ٰٕ ا خُطُ ْٕ لَْ حخََّبعُِ َّٔ ا فىِ الْْزَْضِ حَهٰلًا طٍَِّبااۖ  ًَّ ا يِ ْٕ اَ انَُّاضُ كُهُ ٰٓآٌَُّ ٌٰ  

  ٍ ٍْ بِ ٌّٔ يُّ  عَدُ

Terjemahnya: 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) dibumi yang halal lagi baik 

dan janganlah mengikuti langkah langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu 

merupakan musuh yang nyata. 
5
  

 

 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah  swt. telah memerintahkan kepada 

umat manusia bahwa kita sebagai umat Islam harus pintar-pintar memilih 

dan memilah makanan yang benar-benar halal dan boleh dikonsumsi. 6 

 Ajaran  Islam menjelaskan bahwa syarat-syarat makanan yang halal 

itu adalah halal dzatnya, halal dalam memperolehnya, halal dalam 

memprosesnya, halal dalam  penyajiannya, halal dalam pengangkutannya dan 

halal dalam penyajiannya. Karna apabila semua tercampur dengan barang 

haram maka status makanan tersebut berubah menjadi haram.7 Sebagaimana 

Hadis Nabi Muhammad saw. :  

ا، قاَلَ  ًَ ُُْٓ ُ عَ ًَ اللََّّ ٍِ بشٍَِسٍ زَضِ ٌِ بْ ا ًَ ِ انُُّعْ ٍْ أبًَِ عَبْدِ اللََّّ ِ صهى : عَ عْج زَسُٕلَ اللََّّ ًِ سَ

ا أيُُٕز  يُشْخبَِٓاَث  : "اللَّ عهٍّ ٔ سهى ٌَقُٕلُ  ًَ ٍَُُْٓ بَ َٔ  ،  ٍ ٌَّ انْحَسَاوَ بٍَِّ إِ َٔ  ،  ٍ ٌَّ انْحَلًَلَ بٍَِّ إ

ٍْ لَْ  يَ َٔ  ،ِّ عِسْضِ َٔ  ِّ بُٓاَثِ فَقْد اسْخبَْسَأَ ندٌُِِِ ٍْ احَّقىَ انشُّ ًَ ٍْ انَُّاضِ، فَ ٍَّ كٍَِِس  يِ ُٓ ًُ  ٌعَْهَ

ٌْ ٌسَْحعََ  ى ٌُٕشِكُ أَ ًَ لَ انْحِ ْٕ اعًِ ٌسَْعَى حَ قعََ فًِ انْحَسَاوِ، كَانسَّ َٔ بُٓاَثِ  قعََ فًِ انشُّ َٔ

                                                        

5Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Garut: CV 
Penerbit J-ART, 2017), hal. 20. 

6Nukeriana Debbi, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan", E-Jurnal 
Sistem IAIN Bengkulu, Vol. 3, No. 1 (2018), hal. 66. 

7Wildah Amalina and others, "Telaah Kritis Kehalalan Produk Di Toko Frozen Food: 
Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Antologi Hukum, Vol. 2, No. 2 (2022), hal. 
53.  
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ٌَّ نكُِمِّ يَهكٍِ  إِ َٔ ِّ، ألََْ  ٌَّ فًِ انْجَسَدِ يُضْغَتا فٍِ إِ َٔ ِ يَحَازِيُُّ، ألََْ  ًَى اللََّّ ٌَّ حِ إِ َٔ ى، ألََْ  اً حِ

ًَ انْقهَْب ِْ َٔ إذَا فسََدَثْ فسََدَ انْجَسَدُ كُهُُّّ، ألََْ  َٔ اُِ ]إذَا صَهحََجْ صَهحََ انْجَسَدُ كُهُُّّ،  َٔ زَ

يُسْهىِ  ]، [انْبخَُازِيُّ  َٔ]  . 

Artinya: 

Dari Abu ‘Abdillah An-Nu’man bin Basyir Radiyallahu ‘anhuma, ia 
berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya 
yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Diantara 
keduanya terdapat syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh 
kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara 
syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. 
Barang siapa yang terjerumus kedalam perkara syubhat, maka ia bisa 
terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang 
mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir 
menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memilikitanah larangan dan 
tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang 
diharamkannya. Ingatlah didalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia 
baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak maka jasad akan 
ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung)”. (HR 
Bukhari dan Muslim)8 
 

 Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat 

Islam, baik itu nakan, obat-obatan maupun barang–barang yang dikonsumsi 

lainnya. Karena setiap muslim yang akan menggunakan atau mengkonsumsi 

produk pangan, dituntut uantuk memastikan kehalalan dan keharamannya. 

Karena itu jaminan terhadap pangan halal menjadi suatu yang penting dan 

mendesak.9 

Jaminan produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, 

keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan 

                                                        
8Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 

hal. 901.  
9Afdhila Nurukusuma dan Jumailah, "Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan 

Tanpa Label Halal Di Industri Rumah Tangga",  El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 
Vol. 2, No. .1 (2022), hal. 28 . 
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efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk  halal 

bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan 

menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku 

usaha untuk menjual produk halal.10 

Jaminan produk halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, minuman, 

kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada 

pergeseran pengelolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, 

minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya yang semula bersifat 

sederhana dan alamiyah menjadi pengolahan dan pemnafaatan bahan baku 

rekayasa ilmu pengetahuan.11 

Sertifikasi halal diberikan untuk produk-produk makanan yang 

dimana konsumen muslim dapat mengkonsumsinya dan sesuai dengan 

syariat Islam. Serifikasi halal berfungsi sebagai pedoman dan angan penitng 

untuk mempertahankan hidup secara Islami. Menurut ajaran Islam, makanan 

halal adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi. Sedangan pengertian 

makanan yang baik untuk dikondumdi adalah segala makanan yang dapt 

                                                        
10Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi 

Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2, 
hal. 160. 

11Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi 
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2, 
hal. 160. 
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membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak 

dilarang oleh agama maupun negara. 12 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa 

mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku 

usaha hingga sampai ditangan konsumen damn dikonsumsi oleh konsumen, 

dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, 

subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ditangan konsumen 

akhir. Pemberlakuan  UUJPH bertujuan agar pihak konsumen masyarakat luas 

mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang 

konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha hadirnya UUJPH 

memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi dan 

memasarkan produk kepada masyakat konsumen, serta begaimana membuat 

informasi produk halal kepada konsumen.13 

 Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali 

terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelengara Jaminan 

Produk Halal, sebab konsumenakan memahami bagaimana memilih produk 

berlabel halal yang benarbenar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya 

konsumen muslim lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi 

                                                        
12Ari Mariyana Angriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari 

Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Terkait Di 
Indonesia Dan Di Korea", Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Vol. 12, No. 1, 
(2020), hal. 63. 

13Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Iindonesia Terhadap Konsumen Muslim”,  
Jurnal likuid, Vol. 1 No. 1 (Januari 2020), hal. 44. 
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dibanding yang tidak ada labelnya dan produsen yang telah memiliki 

sertifikat halal akan segera menempel logo halal pada produksinya, agar 

konsumen yakin bahwa makanan tersebut telah terjamin kehalalannya. 

Penetapan kehalalan produk oleh BPJPH telah menetapkan bahwa setiap 

resto, rumah makan, kedai kopi dan sejenisnya yang hendak mengajukan 

sertifikasi halal harus diperiksa seluruh outlet yang ada (jika outlet atau 

gerainya lebih dari satu), Begitu juga dengan seluruh menu makanan dan 

minuman yang disedikan, harus dilakukan pemeriksaan kehalalannya. 14 

Implementasi label halal pada masyarakat Indonesia ternyata belum 

terlaksana secara menyeluruh, karena masih banyak produk makanan dan 

minuman yang beredar yang belum mempunyai label halal khususnya di 

daerah Batauga toko Nisa Foodmart  yang menjual produk Frozen Food 

(makanan beku) yang dimana proses pembuatannya sangat praktis. 

Penelitian awal, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Harhiati, Ibu 

Harhiati mengatakan:  

“Saya melihat beberapa Produk makanan  yang belum berlabel halal 
 di toko Frozen Food Nisa Foodmart ketika saya akan membeli produk 
 frozen food di toko ibu Inanga.”15 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti  melakukan 

penelitian  untuk menggali lebih dalam mengenai  produk-produk yang tidak 

berlabel halal di toko Nisa Foodmart yang akan penulis tuangkan dalam karya 

ilmiah yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Yang 

                                                        
14Rohmah, Umdah Aulia, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk 

Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015” ,  Supremasi 
Hukum Vol. 5 No. 2 (Desember 2016), hal. 226. 

15Harhiati, (45 tahun), Wawancara, konsumen, 21 Agustus 2024.   
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Tidak Berlabel Halal Pada Toko Frozen Food Nisa Foodmart Kecamatan 

Batauga Kabupaten Buton Selatan”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini berfokus pada 

tinjauan hukum Islam terhadap produk yang tidak berlabel halal pada Toko 

Frozen Food Nisa Foodmart di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.  

2. Deskripsi fokus 

a. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 

Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 

diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. 16 

b. Label Halal merupakan tampilan sederhana pada produk atau gambar 

yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan 

kemasan. Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga 

yang berwenang seperti lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan 

kosmetika. Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk memastikan 

bahwa produk tersebut lolos pengujian kehalalan sesuai dengan syariat 

Islam.17 

                                                        
16Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh 1 ( Cet. 5 ;Jakarta: Kencana, 2008) ,hal. 5. 

 
17Syafrida Hafni Sahir Atika and Eka Dewi Setia Ramadhani Tarigan, "Pengaruh Gaya 

Hidup, Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pemerintah Kosmetik Wardah Pada 
Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan", 
Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen, Vol. 3. No. 1 (November 2016), hal. 3. 



9 
 

 
 

c. Produk merupakan segala hal yang bisa ditawarkan kepasar baik itu 

benda yang berwujud maupun tidak dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen.18 

d. Makanan Halal adalah makanan yang diizinkan bagi seorang muslim 

untuk memakannya. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah pada 

penelitian ini adalah “bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk 

makanan yang tidak berlabel halal pada toko Frozen Food Nisa Foodmart di 

Kecamatan Batauga Kabupaten Buton selatan”? Untuk memecahkan pokok 

masalah tersebut maka diurai dalam dua sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pelabelan halal untuk produk makanan di 

Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan? 

2. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai produk makanan yang 

tidak berlabel halal pada Toko Frozen food Nisa Foodmart Kecamatan 

Batauga Kabupaten buton Selatan? 

D. Kajian Pustaka 

 Bukan pertama kali penelitian tentang produk yang tidak berlabel 

halal dilakukan, sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Dalam hal ini tidak terjadi duplikasi penelitian karen penulis mengetahui 

                                                        
18Dianing Banyu Asih, Endang Irawan Supriyadi, "Regulasi Kebijakan Makanan Halal 

Di Indonesia",  Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung, Vol. 2.No. 1 
(April 2020), hal. 11. 
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baik yang sudah diteliti maupun yang belum. Berikut hasil penelusuran 

penilis: 

 Pertama, skripsi oleh Maria Ulfa yang berjudul “Analisis Hukum Islam 

Tentang Penetapan Halal Pada Prouk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majeis 

Ulama Indonesia Profinsi Lampung)” 202019. Hasil penelitian terdahulu 

mengenai analisis hukum Islam tentang penetapan halal pada produk Bakso 

Sony menunjukkan bahwa proses penetapan halal oleh MUI Provinsi 

Lampung sejalan dengan peraturan hukum Islam karena sudah jelas terhadap 

aturan yang kuat dalam setiap proses yang telah dilaksanakannya baik dari 

LPPOM hingga Kmonis Fatwa MUI.  Perbedaan penelitian terdahulu 

memfokuskan pada kajian tentang penetapan kehalalan suatu produk 

berdasarkan penetapan aturan MUI Provinsi Lampung dan pandangan 

hukum Islam terhadap penetapan kehalalan produk yang dilaksanakan oleh 

MUI Profinsi Lampung sedangkan  penelitian terbaru memfokuskan terhadap 

tinjauan hukum Islam terhadap produk yang tidak berlabel halal pada Toko 

Frozen Food Nisa Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. 

 Kedua,  penelitian yang dilakukan oleh Wildah Amaliah dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalaln Produk Frozen 

Food (studi kasus Toko Frozen food Babadan, Ponorogo)”.20 Hasil dari 

                                                        
19Maria Ulfa yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada 

Produk Olahan Bakso Sony”, Skripsi (Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung 2020). 

   
20Wildah Amal3iah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Kehalaln Produk Frozen Food” (Studi Kasus Toko Frozen Food Babadan, 
Ponorogo)”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 
2022). 
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penelitian ini bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam bahwasannya 

produk yang bersertifikat halal sudah jelas kehalalannya dan aman 

dikonsumsi, produk yang belum bersertifikat halal tetapi ada labelnya 

lengkap, dengan tanda kutip syarat-syaratnya bahan yang digunakan tidak 

ada yang dilarang oleh syariat Islam itu bisa di katakan halal sedangkan 

produk frozen food yang belum bersertifikat halal dan tidak mencantumkan 

label sama sekali maka kehalalannya masih diragunakan, karena konsumen 

tidak ada ukuran untuk menentukan kehalalannya. Dan berdasarkan dalil al-

Quran, Hadis, dan kemaslahatan sebaiknya dihindari karena tidak jelas 

kehalalannya atau masih diragunakan.  Berdasarkan tinjauan hukum positif 

dapat disimpulkan bahwasannya produk yang sudah bersertifikat halal itu 

sudah aman dikonsumsi karena sudah ada pengecekan dari petugas JPH dan 

LPPOM-MUI.  Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal merupakan 

produk yang hukumnya tidak jelas kehalalan atau keharamannya. 

Perbandingannya  Peneliti terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam 

dan hukum positif terhadap kehalalan produk frozen food Babadan, 

Ponorogo sedangkan penelitian terbaru lebih berfokus pada tinjaun hukum 

Islam terhadap produk  yang tidak berlabel halal pada Toko Frozen Food Nisa 

Foodmart kecmatan batauga Kabupaten Buton Selatan.  

 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Sukri dengan judul 

“Pengaruh Labelisasi halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan 

Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 
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2014 IAIN Palopo”
21

. Hasil dari penelitian ini bahwasanya labelisasi sangatlah 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan daalam kemasan. 

Perbandingannya, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pengaruh 

labelisasi terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan 

Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 IAIN Palopo. 

Sementara penelitian terbaru lebih memfokuskan pada tinjaun hukum Islam 

terhadap produk yang tidak berlabel halal pada Toko Frozen Food Nisa 

Foodmart kecmatan batauga Kabupaten Buton Selatan.  

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ali Imran dengan judul 

“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang 

Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar.”22  Hasil dari penelitian ini bahwasanya 

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan dan 

minuman yang tidak memiliki Label Halal, yatu dengan cara membuat 

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, serta 

melakukan sosialisasi tentang produk halal, dan menerbitkan sertifikat halal 

bagi produk yang telah melalui berbagai tes yang di lakukan lembaga 

pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama indonesia serta 

memberikan sangsi/denda kepada pelaku usaha yang tiadak mengikuti 

prosedur halal. penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada Perlindungan 

                                                        
21Rahmi Sukri yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa  Program Studi Ekonomi 

Syariah Angkatan 2014 IAIN Palopo”, Skripsi (Palopo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Palopo 2014). 

 
22Ali Imran yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan 

Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar”, Skripsi (Makassar: Fakultas 
Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2021). 
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Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel 

Halal Di Kota Makassar. Sementara penelitian terbaru lebih memfokuskan pada 

Tinjaun Hukum Islam Terhadap Produk   Yang Tidak Berlabel Halal pada Toko 

Frozen Food Nisa Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. 

 Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kholiq yang 

berjudul ““Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan 

Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)” 

2010.23 Hasil dari penelitian ini bahwasanya produk makanan dan minuman 

olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak 

jelas halal atau haram. Dengan alasan tidak jelas bahan dan asal bahan yang 

digunakan dalam olahannya dan tidak diketahui secara jelas bagaimana proses 

produksi atau pengelolahannya.  

 Berdasarkan dalil al-Quran, Hadis dan kemaslahatan sebaiknya 

dihindari karena tidak jelas kehalalannya. Untuk hasil penelitian penyebab 

produk belum bersertifikat halal adalah kurangnya sosialisasi, lemahnya 

kondisi ekonomi perusahaan, kurangnya pemahaman dan kesadaran 

masyarakat, dan undang-undang belum terealisasi dengan baik. Penelitian 

terdahulu lebih memfokuskan pada pembahasan tentang hukum makanan dan 

minuman yang belum bersertifikat halal dan penyebab produk makanan dan 

minuman yang belum mempunyai sertifikat halal, Sementara penelitian terbaru 

lebih memfokuskan pada tinjaun hukum Islam terhadap produk  yang tidak 

                                                        
23Muhammad Kholiq yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan 

Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal”, (Studi Kasus Pada IKM Di Kota Semarang), 
Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah  IAIN Walisongo Semarang, 2010). 
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berlabel halal pada toko Frozen Food Nisa Foodmart Kecamatan Batauga 

Kabupaten Buton selatan. 

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Pokok Penelitian 

 Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Produk Yang 

tidak berlabel halal pada Toko Frozen Food Nisa Foodmart di Kecamatan 

Batauga Kabupaten Buron Selatan. 

2. Tujuan Penelitian 

1) Untuk Memahami dan menganalisi mekanisme pelabelan halal 

untuk produk makanan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton 

Selatan. 

2) Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai Produk yang 

tidak berlabel halal pada toko Frozen food Nisa Foodmart  

Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan 

3. Kegunaan 

1) Kegunaan Teoritis, dengan penelitian ini dapat menambah 

referensi, pengalaman dan tgambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terhadap diri peneliti serta 

mampu menjadi pembuka wawasan dan kajian lebih lanjut bagi 

peneliti selanjutnya.  

2) Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini 
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dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam membeli 

sebuah produk yang halal dan aman dikonsumsi.  

 

 



 

 16 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

 Al-Qur’an dan literatul hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan 

kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang  ada di dalam  al-Qur’an 

adalah syari’ah,fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum 

Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini 

kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang 

makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing masing 

kata. Kata hukum secara etimologi bersal dari kata bahasa Arab, yaitu 

hakama-yuhakimu yang kemudian bentuk masdhar-nya  menjadi hukman. 

Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al- ahkam. 1 

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tinadak tanduk atau 

tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan 

mengikat untuk seluruh anggotanya. 2 

Kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian 

bahwa hukum Islam adalah seperangkat perarturan berdasarkan wahyu Alah 

dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 

diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk 

                                                        
1Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Cet. 1 ; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,  

2016) hal. 4.  
  
2Żainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia (Cet. 1; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 6. 
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mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun 

hirizontal.  

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-

perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh 

aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi 

pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.  Josepch schacht  

mendefinisikan; “hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, 

totalitas perintah Allah  swt. yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam 

dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas hukum-hukum tentang ritual, 

aturan-aturan politik, pidana, perdata, ataupun aturan-aturan hukum pada 

umumnya. Menurut Syaltut  Hukum Islam merupakan hukum yang garis 

besarnya ditetapkan Allah  swt. maupun Hadist Nabi Muhammad saw. yang  

wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan 

Allah Swt. maupun dengan sesama manusia dan benda. 3  

2. Sumber-Sumber Hukum Islam 

a)  Al-Qur’an 

Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya ' 

membaca. Bentuk mashdarnya artinya “bacaan” dan “apa yang tertulis 

padanya”, seperti tertuang dalam ayat  al-Qur’an. Secara istilah al-Qur'an 

adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam 

mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, 

bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah 

                                                        
3Achmad Irwan Hamzani,  Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Cet. 1; 

Jakarta: Kencana. 2020), hal. 15. 
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dan diakhiri dengan surat an-Nas Al-Jurjani mendefinisikan  al-Qur’an:  al-

Qur’an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis 

dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak 

diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, 

meliputi : 

(a).Hukum-hukum I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan 

keimanan kepada Allah  swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul 

Allah dan kepada hari akhirat.  

(b). Hukum-hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan 

akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi prilaku yang buruk. 

 (c).Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan 

perbuatan manusia.  Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan 

mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam al-Qur'an yang 

berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-Ahwal al-Syakhsyiyah/ihwal 

perorangan atau keluarga. disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-

bidang hukum yang lainnya.4  

 Hal ini menunjukan bahwa manusia memerlukan bimbingan lebih 

banyak dari Allah  swt. dalam hal beribadah dan pembinaan keluarga. Banyak 

manusia yang menyekutukan Allah swt. ini perlu diluruskan dan teguran, 

sedang keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat dan akan 

memberi warna terhadap yang lainnya. Adapun dalam bidang-bidang lain 

                                                        
4Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Hukum Islam”, Tahkim, Jurnal Peradaban dan 

Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018), hal. 104-106.  
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yang pengaturannya bersifat umum, memberi peluang kepada manusia untuk 

berpikir, tentu ini sangat bermanfaat, karena dengan pengaturan yang 

bersifat umum itu al-Qur'an dapat digunakan dalam berbagai lapisan 

masyarakat, dan berbagai kasus dalam sepanjang jaman. Hukum Islam 

memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, maju dan 

dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-

batas perinsip umum al-Qur'an. Perinsip umum itu adalah Tauhidullah, 

persaudaraan, persatuan dan keadilan. 5 

b) As-Sunah 

Sunnah secara bahasa berarti “cara yang dibiasakan” atau “cara 

yang terpuji”. Sunnah lebih umum disebut hadis yang mempunyai beberapa 

arti: dekat, baru, berita. Dari makna tersebut maka yang sesuai untuk 

pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah 

Secara Istilah menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari 

Nabi saw, selain al-Qur’an baik berupa perkataan, perbuatan atau 

persetujuan. Adapun Hubungan al-Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi 

materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut : 

a. Muaqqid Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah 

ditetapkan  al-Qur’an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh al-Sunnah, 

misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam  al-Qur’an dan dikuatkan 

oleh Al-sunnah.  

                                                        
5Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Hukum Islam”, Tahkim, Jurnal Peradaban dan 

Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018). hal . 104-106.  
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b. Bayan Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang 

belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :  

(1). Memberikan perincian terhadap ayat-ayat  al-Qur’an yang masih 

mujmal, misalnya perintah shalat dalam  al-Qur’an yang mujmal, 

diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan 

shaum, shalat. 

(2) Membatasi kemutlakan ( taqyid al-muthlaq), misalnya,  al-Qur’an 

memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa  

jumlahnya, kemudian al-Sunnah membatasinya.  

(3). Mentakhshishkan keumuman, misalnya,  al-Qur’an mengharamkan 

tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah 

mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai 

ikan laut, belalang, hati dan limpa.  

(4)   Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas 

dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, hal ini tidak 

disebutkan dalam  al-Qur’an. 6 

c) Ijtihad 

Ijtihad berarti mengerahkan seluruh upaya dan kemampuan untuk 

sampai pada suatu hal dari hal-hal yang berbeda, yang masing-masing 

membawa akibat hambatan dan keberatan, Masyaqqah.7  Ijtihad merupakan 

                                                        
6Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Hukum Islam,” Tahkim, Jurnal Peradaban dan 

Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Maret 2018). hal . 104-106. 
 
7Achmad Muazammil Alfan Nasrullah, Pengantar Ilmu Hukum Islam (Cet.1; Malang: Cv 

Literasi Nusantara Abadi), hal. 54. 
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napas hukum Islam. Bila ijtihad terhenti maka dinamika hukum Islam juga 

terhenti. Bila hal tersebut terjadi maka hukum Islam akan terus tertinggal 

oleh perkembangan budaya kehidupan manusia yang semakin hari semakin 

melahirkan persoalan persoalan baru yang segera menuntut jawaban-

jawaban yuridis dari para ahli hukum Islam. Tidaklah berlebihan jika para 

ahli hukum Islam dalam menemukan jawaban atas permasalahan hukum 

akibat perubahan situasi dan kondisi, mereka melakukan upaya ijtihad, tajdid 

(pembaharuan) ataupun reaktualisasi hukum Islam.8 

Pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun 

terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara 

etimologi memiliki pengertian: “pengerahan segala kemampuan untuk 

mengerjakan sesuatu yang sulit”. Sedangkan secara terminologi adalah 

“penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada 

kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh 

nash yang ma’qu; agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang 

terkenal dengan maslahat. 9 

Ahli ushul fiqh menambahkan kata-kata “al-faqih” dalam definisi 

tersebut sehingga definisi ijtihad adalah pencurahan seorang faqih atas 

semua kemampuannya. Sehingga Imam Syaukani memberi komentar bahwa 

penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab pencurahan 

                                                        
8Ahmad, Ijtihad Tahqiq Al-Manat Perbandingan Fatwa Nahdatul Ulama Dan 

Muhamadiyyah (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, Maret 2022), hal. 31-32. 
 
9Abd Wafi Has, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Episteme, Vol.8, 

No. 1 (Juni 2013), hal. 91 .   
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yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih tidak disebut ijtihad menurut 

istilah.10  

Imam al-Amidi mengatakan bahwa ijtihad adalah mencurahkan semua 

kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dhanni, sampai 

merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. 

Sedangkan Imam al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari 

definisi al-ijtihad attaam (ijtihad sempurna).11  

Imam Syafi’i menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengatakan 

tidak tahu terhadap permasalahan apabila ia belum melakukan dengan 

sungguh-sungguh dalam mencari sumber hukum dalam permasalahan 

tersebut. Demikian juga, ia tidak boleh mengatakan tahu sebelum menggali 

sumber hukum dengan sungguh-sungguh. Artinya, mujtahid juga harus 

memiliki kemampuan dari berbagai aspek kriteria seorang mujtahid agar 

hasil ijtihad-nya bisa menjadi pedoman bagi orang banyak.12 

Tingkatan Mujtahid menurut ulama ushul fiqh: 1) mujtahid mutlak 

yaitu mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum syara 

langsung dari sumbernya yang pokok yakni (al-Qur’an da sunnah) dan 

mampu menerapkan metode dasar-dasar pokok yang ia susun sebagai 

landasan segala aktivitas ijtihad-nya, 2) mujtahid muntasib yaitu mujtahid 

                                                        
10Abd Wafi Has, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Episteme, Vol.8, 

No. 1 (Juni 2013), hal. 92.   
 
11Abd Wafi Has, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Episteme, Vol.8, 

No. 1 (Juni 2013), hal. 93 .  
 
12Abd Wafi Has, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Episteme, Vol.8, 

No. 1 (Juni 2013), hal. 93.    
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menggabungkan dirinya dan ijtihad-nya dengan suatu mazhab, 3) mujtahid 

muqoyyad yaitu mujtahid yang terikat kepada imam mazhab dan tidak mau 

keluar dari mazhab dalam masalah ushul maupun furu’, dan 4) mujtahid 

murajih yaitu mujtahid yang membandingkan beberapa imam mujtahid dan 

dipilih yang lebih unggul.13 

3.  Tujuan Hukum Islam 

   Tujuan Hukum Islam secara Umum adalah untuk mewujudkan atau 

menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup 

di akhirat. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari pembuatan 

hukum, yaitu Allah  Swt. dan Rasulnya, dan dari segi subjek hukum yaitu 

manusia.14 

Adapun segi pembuatan hukum, tujuan hukum Islam adalah untuk 

memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan 

tersier. Ketiga keperluan ini harus dilindungi dengan sebaik-baiknya, 

terutama yang primer. Adapun dari segi subjek hukum yaitu manusia, tujuan 

hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera 

dunia akhirat. Caranya dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau 

menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum 

                                                        
13Abd Wafi Has, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Episteme, Vol.8, 

No. 1 (Juni 2013),hal. 99.    
 
14Ahmad, Ijtihad Tahqiq Al-Manat Perbandingan Fatwa Nahdatul Ulama Dan 

Muhamadiyyah (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, Maret 2022), hal. 31-32. 
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Islam adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia 

dan di akhirat.15 

Al- Syaithibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-

tujuan syariat yang bersifat dharuriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah, dan 

berisikan lima asas hukum syara yakni, a) Memelihara agam, b) Memelihara 

jiwa, c) Memelihara keturunan, d) Memelihara akal, e) Memelihara harta.16 

 Sepanjang aturan hukum mampu menjamin bagi tercapainya tujuan 

tujuan hukum syara maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. 

4. Prinsip Dalam Hukum Islam 

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam yang secara umum dipedomani 

oleh umat Islam adalah sebagai berikut: 

Pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. 

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan 

yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la’ila’ha illa 

alLa’h (Tidak ada Tuhan selain Allah).17 

Kedua, prinsip keadilan (al’adl). Keadilan dalam bahasa Salaf adalah 

sinonim al-mi’za’n yang berarti keseimbangan atau moderasi. Term ‘keadilan’ 

pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan 

                                                        
15Ahmad, Ijtihad Tahqiq Al-Manat Perbandingan Fatwa Nahdatul Ulama Dan 

Muhamadiyyah, hal. 31-32. 
 
16Muhammad Kurniawan BW, “Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya”, Mamba’ul 

‘ulum, Vol. 16, No. 2 (Oktober 2020), hal. 161. 
  
17Alfin Irfanda, Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya 

Deradikalisasi, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 6, No. 1 (Maret 2022), hal. 108.  
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raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek 

kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya.18 

Ketiga, prinsip amar makruf nahi mungkar. Amar makruf berarti 

hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa umat manusia untuk 

menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridai Allah. 

Keempat, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (al-Hurriyah). Kebebasan 

dalam arti luas yang mencakup berbagai macam, baik kebebasan individual 

maupun komunal; kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan 

kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam 

melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.19 

Kelima, prinsip persamaan atau egaliter (al-Musa’wah). Prinsip ini 

mempunyai landasan amat kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Konstitusi 

Madinah yang dikenal dengan alSahifah adalah contoh yang paling nyata 

pelaksanaan prinsip egalite dalam Islam, antara lain, disebabkan prinsip 

egalite ini. Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia 

atas manusia.20 

Keenam, prinsip al-Ta’awun (tolong menolong). Prinsip ta’awun 

berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-

membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya 

                                                        
18Alfin Irfanda, Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya 

Deradikalisasi, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 6, No. 1 (Maret 2022), hal. 108.  
 
19Alfin Irfanda, Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya 

Deradikalisasi, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 6, No. 1 (Maret 2022), hal. 108.  
 
20Alfin Irfanda, Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya 

Deradikalisasi, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 6, No. 1 (Maret 2022), hal.  109  
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meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ta’awun 

menghendaki kaum Muslim saling menolong dalam kebaikan dan 

ketakwaan.21 

Ketujuh, prinsip toleransi (Tasa’muh). Hukum Islam mengharuskan 

umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan 

warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin 

tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat 

diterima apabila tidak merugikan agama Islam.22 

Nasrudin Razak menulis bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip yang 

dianut dalam hukum Islam yaitu: 

a. Tidak memberatkan; 

b. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci, yakni 

memerintah dan melarangnya.  

c. Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus 

disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunnya. Prinsip dasar 

dalam hukum Islam ialah mengakui hak manusia untuk memenuhi 

segala kebutuhan dan keinginan, menghasilkan manfaat untuk 

pribadi.23 

                                                        
21Alfin Irfanda, Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya 

Deradikalisasi, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 6, No. 1 (Maret 2022), hal. 109.  
 
22Alfin Irfanda, Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya 

Deradikalisasi, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 6, No. 1 (Maret 2022), hal. 109. 
 
23Muhammad Kurniawan BW, “Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya”, Mamba’ul 

‘Ulum, Vol. 16, No. 2 (Oktober 2020) hal. 161. 
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5. Ruang Lingkup Hukum Islam 

 Ruang lingkup Hukum Islam diklasifikasikan ke dalam dua kelompok 

besar yaitu: hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan hukum 

yang berkaitan dengan persoalan masyarakat. Hal ini akakn diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji. 

b. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan sesamanya yang memuat muamalah, munakahat, dan 

ukubat, yaitu: 

1) Muamalah mengatur tentang harta benda  (hak, obligasi, kontrak, 

jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan 

hutang, syarikat dagang dan lain-lain) 

2) Munakahat yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan 

perceraian serta akibatnya. Seperti iddah, nisab, nafkah, hak curatele, 

waris dan lain-lain. 

3) Ukubat atau jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana, 

seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan, 

serta akibat akibatnya.24 

 

                                                        
24Muhammad Kurniawan BW, “Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya”, Muhammad 

Kurniawan BW, Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya, Mamba’ul ‘ulum, Vol. 16, No. 2 (Oktober 
2020), hal.162. 
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B. Label Halal 

 Pengertian pangan halal menurut Peraturan Pemerintah (PP) tentang 

label dan iklan pangan pasal 1 angka 5 adalah “pangan yang tidak 

mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi 

oleh umat Islam, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan 

pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan 

yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan yang 

pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.25  

 Label atau disebut juga etiket adalah tulisan, , gambar, atau deskripsi 

lain yang tertulis dicetak, distensil, diukir, dihias, atau dicamtumkan dengan 

jalan apapun pada waqdah atau pengemas. Pengertian label pangan menurut 

pasal 1 angka 15 UU tentang pangan adalah”setiap keterangan mengenai 

pangann yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuki 

lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, 

atau merupakan bagian kemasan pangan.  Kewajiban pencamtuman label 

pada pangan kemasan terdapat pada pasal 30 ayat 1 UU No. 7tahun 1996 

tentang pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi 

atau memasukkan ke wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk 

diprdagangkan wajib mencamtumkan label pada, didalam, dan atau di 

kemasan pangan.26 

                                                        
25Siti Muslimah, “Label halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif 

Perlindungan konsumen Muslim,” Yustisia, Vol. 1 No. 2 ( Mei-Agustus 2012), hal. 87. 
 
26Siti Muslimah, “Label halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif 

Perlindungan konsumen Muslim,” Yustisia, Vol. 1 No. 2 ( Mei-Agustus 2012), hal. 88.  



29 
 

 
 

Label sebagai informasi berfungsi : pertama, mengubah perilaku 

konsumen terhadap produk, kedua mengakomodasi preferensi konsumen 

serta meningkatkan keamanan pangan (food safety) dan ketiga, sebagai 

jaminan bahwa Negara sedang mempertimbangkan kepentingan konsumen 

(cunsemur interests). Dengan demikian, tujuan dari label adalah sebagai 

informasi untuk membantu konsumen mengindetifikasi produk makanan 

yang paling sesuai dengan pilihan mereka. Jika konsumen mengetahui 

identitas suatu produk dengan jelas, memungkinkan bagi konsumen untuk 

memilih produk yang disukai dalam konteks ini, memberikan informasi 

adalah upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan 

konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka, karena konsumen 

membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada pada label. Jadi label 

sangat membantu konsumen untuk mendapat informasi yag akurat mengenai 

produk tersebut bagi kemanfaatan dan kesejahteraan konsumen.27 

 Sertifikasi dan labelisasi halal membantu konsumen untuk 

mengetahui sifat dan produk, sehingga memungkinkanbagi konsumen untuk 

memilih berbagai produk yang saling  bersaing  (competing  products).  

Informasi inilah  yang dibutuhkan  konsumen pada   produk   panganan   

halal,   dengan   informasi  yang   simetris,   konsumen   dapat menentukan 

pilihannya untuk mengkonsumsi produk panganan halal, karena informasi 

                                                        
27Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”, Al - 

Qadau Vol 4 No. 2 ( Desember 2017), hal. 367. 
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yang  simetris  merupakan  kesejahteraan  (walfare)  bagi  konsumen.28  

sehingga  dengan sertifikasi dan dan labelisasi tercipta keadilan bagi 

konsumen. 

 Serifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang 

berbeda tetapi mempunyai ketertarikan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat 

didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan pengujian secara sistematiki untuk 

mengetahui apakah barang yang diproduksi suatu perusahaan telah 

memenuhi ketentuan halal. Labelisasi halal adalah pencamtuman tulisan atau 

pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk 

yang dimaksud berstatus sebagai produk halal . 29 

 Menurut Basyaruddin sertifikat label halal adalah fatwa tertulis 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diberikan kepada perusahaan yang 

mengajukan uji kehalalan produk. Sedangkan menurut Yuswohady 

pencantuman label halal bertujuan agar konsumen mendapatkan 

perlindungan kehalalan dan kenyamanan atas pemakaian produk.30  

 Kotler mengatakan, label hanya berbentuk tambalan sederhana pada 

produk atau gambar yang dirancang rumit dan merupakan satu kesatuan 

dengan kemasan. Sedangkan label halal merupakan dimasukannya 

                                                        
28Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”, Al - 

Qadau Vol 4 No. 2 ( Desember 2017), hal. 367. 
  
29Siti Muslimah, “Label halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif 

Perlindungan konsumen Muslim,” Yustisia, Vol. 1 No. 2 ( Mei-Agustus 2012), hal. 87-88.  
 
30Yuliana Ulfidatul Hoiriyah and Yustina Chrismardani, "Pengaruh Gaya Hidup Halal, 

Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ms Glow", Jurnal Kajian Ilmu 
Manaj8men, Vol. 1, No.2  (Juni 2021), hal. 118. 
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pernyataaan halal pada kemasan produk yang dimaksud telah memenuhi 

kriteria layak untuk dikonsumsi menurut ajaran agama Islam. Maka, label 

halal bukan hanya sekedar label yang menempel pada sebuah produk namun 

lebih dari itu. Produk memiliki nilai dan preferensi yang dapat menciptakan 

komunikasi bagi konsumen sehingga turut mempengaruhi konsumen untuk 

membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal tersebut. Sementara itudari 

penelitian yang dilakukan oleh Verbeke, umat muslim di British menyakini 

label halal tidak hanya menjamin kandungan yang dimilikisuatu produk 

namun juga berkaitan dengan proses produksi dari awal sertapenggunaan 

alat dan bahan yang sesuaidengan ketentuan Islam. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Rangkuti, indikator lablisasi halal ada empat yakni 

gambar, tulisan, kombinasi gambar dan tulisan serta menempel pada 

kemasan.31  

  Seiring dengan perkembangannya, halal bukan hanya sebuah 

kebutuhan bagi umat muslim, namun halal bisa masuk dalam kerangka 

branding sebuah produk. Bahkan menurut Wilson,, halal merupakan sebuah 

fenomena budaya baru. Hal itu terbukti dari banyaknya produk produk yang 

menggunakan label halal. Selain itu juga banyak penelitian yang 

membuktikan bahwa pemakaian label halal dapat meningkatkan penjualan 

produk. Penelitian dilakukan oleh Putri & Bulan  yang melihat pengaruh 

labelisasi halal terhadap pembelian sosis. Rambe & Afifuddin  juga meneliti 

                                                        
31Hardius Usman Mega Rachma Kurniaputri, "Brand Equity Dan Labelisasi Halal 

Dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 
6, No. 3 (Oktober 2020), hal. 452. 

 



32 
 

 
 

perihal pelabelan halal pada industri makanan, yaitu mie instan. Kedua 

penelitian tersebut mendapatkan hasil yang sama, yaitu adanya pengaruh 

antara pembelrain label halal terhadap perilaku konsumen untuk membeli 

produk tersebut. Selain di bidang makanan, ada pula penelitian di bidang 

kosmetik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Endah  yang meneliti 

tentang perilaku pembelian kosmetik berlabel halal dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat konsumen untuk membeli kosmetik berlabel halal. 32 

Menurut Canadian Agri-Food Service Report tahun 2008 menyatakan 

bahwa ada permintaan yang kuat untuk produk halal di sejumlah negara 

nonMuslim. Produk halal juga semakin populer di kalangan konsumen non-

Muslim, karena umat muslim memperlakukan hewan dengan baik sebelum 

dan ketika disembelih. Serta persepsi bahwa produk halal lebih sehat dan 

lebih aman. Poin penting lainnya yaitu produk halal sebagai objek bisnis tidak 

hanya berhubungan untuk mendapatkan keuantungan sebanyak mungkin, 

tetapi juga menghubungkan dengan nilai-nilai etika, moral, sosial, dan 

religius lainnya.33 

C. Produk  

1.  Pengertian Produk 

 Pengertian Produk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

jaminan Produk Halal (JPH) adalah barang dan jasa yang meliputi makanan, 

                                                        
32Arista Fauzi Kartika Sari , Junaidi, Fenomena Label Halal is it a Awareness or 

Branding, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1 (2020), hal. 87.  
33Arista Fauzi Kartika Sari , Junaidi, Fenomena Label Halal is it a Awareness or 

Branding, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 1 (2020), hal. 88. 
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minuman obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, prodeuk rekayasa 

genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat.34  

Pengertian produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu 

dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya 

bisa diperjualbelikan di pasar. Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa 

pengertian produk adalah suatu substansi yang diproduksi oleh pihak 

produsen dan ditawarkan ke pasar agar bisa memenuhi keperluan ataupun 

kebutuhan konsumen. Pengertian Produk Menurut Para Ahli: 

Philip Kotler menjelaskan bahwa pengertian produk adalah segala hal 

yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan ataupun dikonsumsi agar 

mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Didalamnya 

mencakup wujud fisik, jasa, orang, tempat organisasi ataupun suatu ide.  

William J. Stanton berpendapat bahwa pengertian produk adalah 

seperangkat atribut yang nyata atau tidak nyata yang di dalamnya meliputi 

harga, warka, kemasan, pengecer, prestise, serta layanan dari produsen yang 

akan diterima oleh pembeli sebagai suatu hal yang mampu memuaskan 

keperluan atau kebutuhannya. 35 

 Fandy Tjiptono menerangkan bahwa pengertian produk adalah 

berbagai hal yang ditawarkan oleh produsen untuk bisa diperhatikan, dicari, 

                                                        
34Sukoso dkk, Pemikiran Profesor UB: Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia  

(Cet. 1; Malang: UB Press,  Desember 2023), hal.  3. 
35Safaruddin, "Produk ,"  Jurnal Wijaya, Vol.1.No.1 (Februari 2020), hal.  2. 
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dibeli, dinyatakan, dikonsumsi, atau digunakan oleh pasar sebagai bentuk 

pemenuhan keperluan atau kebutuhan pasar.36 

2. Tingkatan Produk 

 Menurut  Kotler  dan  Keller  menyatakan   bahwa   terdapat   lima   

buah tingkatan   produk.   Tiap  ringkatan   produk memiliki  penambahan 

lebih  banyak  terkait nilai  pelanggan  dan  kelimanya  membentuk hierarki  

pelanggan.37  

a) Tingkat   dasar   adalah   manfaat   inti: layanan  atau  manfaat  yang  benar 

-benar dibeli  pelanggan.  Sebuah  hotel  Tamu membeli   istirahat   dan  tidur.   

Pembeli baju membeli pakaian untuk dikenakan. Pemasar   harus   melihat 

diri   mereka sendiri sebagai penyedia manfaat.  

b) Pada   tingkat   kedua,   pemasar   harus mengubah  manfaat  inti  menjadi  

produk dasar.  Demikian  kamar  hotel  termasuk tempat   tidur,   kamar   

mandi,   handuk, meja, lemari, dan lemari.  

c) Pada tingkat ketiga, pemasar harus dapat menyiapkan  produk  yang 

diharapkan, seperangkat  atribut  dan  kondisi  yang biasanya   diharapkan 

pembeli   ketika mereka membeli produk ini. Tamu hotel mengharapkan   

tempat  tidur yang bersih, handuk segar, lampu kerja, dan tingkat ketenangan 

yang relatif.  

                                                        
36Safaruddin, "Produk.”  Jurnal Wijaya, Vol.1.No.1 (Februari 2020), hal. 3. 
 
37Bheben Oscar, Hilman Cahya Megantara, Pengaruh Atribut Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Muslim Army, Jurnal Bisnis dan Pemasaran, Vol.10, No. 1 
(Maret 2020), hal. 3. 
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d) Pada  tingkat  keempat,  pemasar  harus dapat menyiapkan produk yang 

melebihi harapan   pelanggan.   Di   negara   maju, pemosisian merek dan 

kompetisi terjadi di tingkat ini. Namun, di pasar (negara) berkembang  

seperti  India  dan  Brasil, persaingan   terjadi   sebagian   besar   di tingkat 

produk yang diharapkan.  

e) Pada tingkat kelima, pemasar harus siap menciptakan   produk   potensial,   

yang mencakup seluruh peluang penambahan dan transformasi yang 

mungkin dialami produk  atau  penawaran  di  masa  depan. Di  sini 

perusahaan  mencari  yang  baru cara  untuk  memuaskan  pelanggan  dan  

membedakan penawaran mereka.38 

3. Klasifikasi Dan Jenis-Jenis Produk  

Produk bisa dibedakan kedalam beberapa jenis, baik itu dalam bentuk 

wujud dan daya tahan produk tersebut, atau berdasarkan konsumen dan 

produk apa yang mampu dikonsumsi oleh konsumen. Berikut ini adalah 

penjelasan jenis-jenis produk menurut Philip Kotler: 

a). Produk Konsumsi. Pengertian produk konsumsi adalah seluruh produk 

yang bisa digunakan oleh konsumen tingkat akhir atau end user.  

Produk Belanjaan, adalah produk yang dibelanjakan dengan cara 

membandingkan suatu produk dengan produk lainnya yang sama dari 

segi kualitas, harga, dan spesifikasi produk tersebut, 

                                                        
38Bheben Oscar, Hilman Cahya Megantara, Pengaruh Atribut Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Muslim Army, Jurnal Bisnis dan Pemasaran, Vol.10, No. 1 
(Maret 2020), hal. 3.  
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b). Produk Industri. Pengertian produk industri adalah seluruh produk 

yang mampu dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan 

baku untuk selanjutnya bisa diproses menjadi produk yang baru. 

Produk industri ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: Bahan Baku 

dan Suku Cadang, adalah produk yang diperlukan untuk diolah menjadi 

produk baru yang memiliki manfaat lebih. 

c). Produk Berdasarkan Wujudnya. Suatu produk pun bisa dikategorikan 

berdasarkan wujudnya, yaitu produk barang dan jasa. Produk Barang 

adalah seluruh produk yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, 

diraba, dipindahkan, dan juga memiliki perlakukan fisik lainnya 39 

d). Produk Berdasarkan Daya Tahannya. Produk juga bisa dibagi 

berdasarkan daya tahan dari produk tersebut, yaitu terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu: Barang Tidak Tahan Lama, adalah produk yang memiliki 

bentuk wujud dan bisa habis bila dikonsumsi atau digunakan selama 

beberapa kali, seperti pasta gigi, sabun mandi, parfum, minyak rambut, 

dan lain-lain. Barang Tahan lama, adalah suatu produk yang mamiliki 

bentuk fisik yang bisa tahan lama walaupun digunakan berkali-kali, 

seperti laptop, smartphone, lemari kulkas, meja, bangku, televisi, dan 

lain-lain. 40 

 

                                                        
39Safaruddin,  “Produk,” Jurnal Wijaya, Vol.1.No.1 (Februari 2020) , hal.  6-8. 
 
40Safaruddin,  “Produk”,  Jurnal Wijaya, Vol.1.No.1, (Februari 2020) , hal. 9. 
 



37 
 

 
 

D.  Makanan Halal 

 Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah 

melalui pintu berdagang .Artinya,  melalui  jalan  perdagangan inilah,  pintu-

pintu  rezeki  akan  dapat  dibuka sehingga   karunia   Allah   terpancar   

daripadanya.41
 

 Secara bahasa makanan dapat diartikan dengan tha’am, aklun, dan 

ghida’un yang berarti mencicipi sesuatu atau memasukan sesuatu kedalam 

perut melalui mulut, ghidza juga menjadi kata serapan gizi dalam bahasa 

Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makanan adalah segala 

bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, seperti kue-kue, lauk pauk dan 

sebagainya.42  

 Definisi makanan secatra istilah dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik berasal dari darat maupun laut. Adapun 

makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam uantuk 

mengkonsumsinya, yaitu sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw.43  

 Halal secara definisi artinya adalah boleh. Kebolehan melakukan, 

menggunakan benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia, termasuk didalamnya memakan dan meminum makanan, 

                                                        
41Basyirah Mustarin, Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap 

Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online, Jurnal Restorative Justice, Vol. 1, No. 2 (November 
2017), hal. 138.  

 
42Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. V , Jakarta: Balai 
Pustaka 2017), hal. 172. 

 
43M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an  (Bandung: Mizan, 2000), hal.151. 
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melakukan aktivitas seperti menikah maupun menggunakan peralatan dan 

lainnya. Segala hal yang ada di bumi ini semuanya halal, kecuali yang dilarang 

di dalam al-Qur’an atau hadist.44 

 Secara prinsip, pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah halal 

selama tidak dilarang oleh Allah swt. semata. Mengharamkan yang halal dan 

menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik  terhadap Allah swt.45  

a)  Kategori Makanan Halal  

 Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan 

syariat Islam. Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin 

kehalalannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) 

disahkan pada 17 Oktober 2014 mewajibkan bahwa produk yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 

 1. Halal secara zat halal, Hal pertama yang harus diperhatikan dalam 

penentuan kehalalan suatu makanan adalah zat nya atau bahan dasar 

makanan tersebut misalnya makanan yang berasal dari binatang maupun 

tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Adapun jika dalam makanan 

disebut terkandung zat atau makanan yang tidak halal maka status makanan 

yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh 

umat Islam. 

                                                        
44Nur Ahmad Habibi, Heryani, Żulkifli,Citra Tristi Utami, Panduan Praktis Sukses 

Sertifikasi Halal(Jilid 1) (Cet. 1, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Managemen, 2022), hal. 5. 
 
45Nur Ahmad Habibi, Heryani,Żulkifli,Citra Tristi Utami, Panduan Praktis Sukses 

Sertifikasi Halal(Jilid 1) (Cet. 1, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Managemen, 2022), hal. 6.  
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2. Halal secara memperolehnya, Pada dasarnya semua makanan adalah 

halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram 

tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi 

haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melalukan perbuatan zina, 

riba dan maupun korupsi dan lain sebagainya. 

3. Halal cara pengolahannya, Kategori halal yang harus dipenuhi 

selanjutnya adalah cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan 

sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika 

makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram 

misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram 

atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk 

dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram.46 

b)  Jenis-Jenis Makanan  

Banyak sekali jenis makanan yang kita kenal. Secara umum, ada dua jenis 

makanan yang kita kenal, yaitu: 

1) Makanan yang Berasal dari Selain hewan 

 Makanan yang berasal dari selain hewan adalah makanan yang berasal 

dari tumbuh tumbuhan, buah-buaha, umbi-umbian, benda-benda (roti, kue, 

dan sejenisnya), yang berupa cairan (air dengan semua bentuknya), atau 

makanan yang diolahdan dikemas di pabrik.47 

 

                                                        
46Ashabul Kahfi, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia, 

Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1 (Juni 2018), hal. 52.  
47Suryana, Makanan yang Halal & Haram (Cet. 1, Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan, 

2009), hal. 2.  
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2) Makanan yang berasal  dari hewan 

Hewan, jika dilihat darisegi tempatnya ada dua macam, yaitu hewan 

darat dan hewan air. Hewan darat juga terbagi ada dua macam, yaitu hewan 

jinak dan hewan liar. Hewan jinak adalah semua hewan yang hidup di sekitar 

manusia dan diberi makan oleh manusia, baik dia buas maupun tidak. 

Sedangkan hewan liar adalah semua hewan yang tinggal jauh dari manusia 

dan tidak diberi makan oleh manusia, baik dia buas maupun tidak.48 

 Bentuk hewan darat dengan kedua macamnya adalah halal kecuali 

yang diharamkan oleh syariat. Binatang darat yang diharamkan oleh al-

Qur’an ada beberapa macam. Di antaranya babi, bangkai, hewan yang 

disembelih bukan karna Allah, dan darah. Sebagaimana dalam firman Allah 

Swt dalam QS al-Maidah/5:3    

 ِ
ٍْسِ اّللَّٰ ِْمَّ نغَِ يَآٰ اُ َٔ ٌْسِ  ُْصِ نحَْىُ انْخِ َٔ وُ  اندَّ َٔ ٍْختَُ  ًَ ٍْكُىُ انْ يَجْ عَهَ  حُسِّ

Terjemahnya: 

 “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging  babi dan 
 (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.”49 
 

Ketika hendak menyembelih hewan kita membaca  َِّبسِْىِ الل (Dengan Nama 

Allah). 
 

Adapun hewan yang hidupnya diair, jenis hewan ini semuanya halal 

walau didapat dalam keadaan bagaimanapun. Apakah ketika diambilnya itu 

                                                        
48Suryana, Makanan yang Halal & Haram (Cet. 1, Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan, 

2009), hal. 3. 

 49Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Garut: CV 
Penerbit J-ART, 2017), hal. 85. 
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masih dalam keadaan hidup ataupun sudah menjadi bangkai. Dalam sebuah 

hadist, Rasulullah Saw. bersabda:  

ٌْسَةَ  ٍْ أبًَِ ْسَُ ُُّْ  -عَ ُ عَ ًَ اللََّّ ِ : »قاَلَ  -زَضِ ِّ  -قاَلَ زَسُٕلُ اللََّّ ٍْ ُ عَهَ صَهَّى اللََّّ

سَهَّىَ  ٍْخخَُُّ -َٔ ُٕزُ يَاؤُُِ، انْحِمُّ يَ َٕ انطَّٓ ٍُ أبًَِ « ، فًِ انْبحَْسِ ُْ ابْ َٔ أخَْسَجَُّ الْْزَْبعََتُ، 

انهَّفْظُ نَُّ،  َٔ ٍْبتََ،  [شَ حَُّ  صَحَّ َٔ  ، انخِّسْيِرِيُّ َٔ تَ  ًَ ٌْ ٍُ خُصَ دُ ]ابْ ًَ أحَْ َٔ  ًُّ افعِِ انشَّ َٔ اُِ يَانكِ   َٔ زَ َٔ  

Artinya: 

 Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang 
 laut, ”Airnya suci dan bangkainya halal.’ (Dikeluarkan oleh Imam yang 
 empat dan Ibnu Abu Syaibah, lafazh tersebut miliknya, dan 
 dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At Tirmidzi).50 

 Berdasarkan  firman  Allah dan hadist Rasulullah Saw, dapat 

disimpulkan bahwa  jenis-jenis makanan yang halal ialah: 

1. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikian. 

2. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh allah dan Rasul-nya 

3. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan 

kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah. 

4. Binatang yang hidup di dalam air, baik lautmaupun air tawar.51 

                                                        
50Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 

hal. 8. 
 
51Suryana, Makanan yang Halal & Haram (Cet. 1, Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan, 

2009), hal. 5. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang 

memandu para peneliti dalam melakukan penelitian. Etika penelitian 

memastikan bahwa penelitian dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan 

objektif, serta menghormati hak-hak dan kesejahteraan subjek penelitian.1  

Berikut adalah beberapa aspek utama dari etika penelitan: 

1.  Kejujuran  

Kejujuran yaitu jujur dalam pengumpulan referensi, pengumpulan 

data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil, dan 

sebagainya, jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. 

Dalam mengkomunikasikan penelitian ilmiah hendaklah jujur melaporkan 

data, hasil, metode dan prosedur, Tidak boleh membuat, 

memalsukan/merubah data, tidak dibenarkan menipu rekan kerja, sponsor 

penelitian, atau masyarakat umum.2 

2. Menunjukkan Sikap Rendah Hati (Tawadu’) 

Sikap rendah hati atau tawadu berarti peneliti tidak sombong dan 

mengakui keterbatasan pengetahuan serta kemampuannya. Peneliti harus 

terbuka terhadap kritik dan masukan. Karya tulis ilmiah tidak mesti 

mengobral kata-kata atau istilah-istilah asing dalam konteks yang tidak tepat 

dan perlu karena penulis bermaksud memamerkan kemampuannya dalam 

bahasa asing yang bersangkutan.  

                                                        

1Idi Setyobroto Wiworo Haryani,  Etika Penelitian, Berkala Arkeologi (Jakarta Selatan: 
Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Jakarta I, 2022), hal. 1. 

2Suntama Putra, M Syahran Jailani, and Faisal Hakim Nasution, "Penerapan Prinsip 
Dasar Etika Penelitian Ilmiah",  Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.  7, No. 3 (2021), hal.3. 
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3. Bertanggung Jawab 

Setiap peneliti harus memiliki sikap bertanggung jawab atas informasi 

dan analisis yang diungkapkan, serta tidak melemparkan kesalahan yang 

terdapat dalam karya tulis itu kepada orang lain, atau pihak lain. 

4. Bersikap Terbuka  

Bersikap terbuka di sini diartikan memberikan kesempatan kepada 

pihak lain untuk memeriksa kembali kesahihan data dan fakta yang 

dikemukakan dalam karya tulis lmiah itu.  

5. Bersikap Cermat 

Peneliti harus menjaga harga dirinya dengan selalu bersikap cermat 

dalam mengemukakan data, pernyataan, penulisan nama orang, nama 

tempat, ejaan dan lain-lain. Kesembronoan dan kemalasan dalam melakukan 

pengecekan ulang terhadap data yang dikemukakan menunjukkan rendahnya 

etika dan tradisi ilmiah seseorang. 

6. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian 

Objektivitas yaitu upaya untuk minimalisasi kesalahan dalam 

melakukan analisis penelitian, penelitian harus memiliki objektivitas baik 

dalam karakteristik maupun prosedurnya. objektivitas dicapai melalui 

keterbukaan, terhindar dari kesalahan dan subjektivitas, dalam prosedurnya, 

penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang 

memungkinkan dibuat interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Berusaha untuk menghindari kesalahan dalam analisis data, interpretasi 

data, dan lainnya dari penelitian objektivitas yang diharapkan, hindari atau 
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kurangi kesalahan atau penipuan diri sendiri, mengungkapkan kepentingan 

pribadi atau finansial yang mungkin mempengaruhi penelitian.3 

B. Jenis Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah Kualitatif. 

Metode Kualitatif  adalah  metode dengan proses penelitian berdasarkan 

persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan 

analisis berupa kalimat secara lisan dan objek penelitian. 4Penelitian ini juga 

termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah 

penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, injdividu, kelompok, 

lembaga, atau masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pnelitian ini berada di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton 

Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena Toko frozen food 

Nisa Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan menampilkan 

fenomena dimana beberapa produk frozen food yang tidak berlabel halal. 

Sehingga menjadikan lokasi ini menarik untuk diteliti lebih dalam, terutama 

dalam konteks hukum Islam.  

                                                        
3Suntama Putra, M Syahran Jailani, and Faisal Hakim Nasution, “Penerapan Prinsip 

Dasar Etika Penelitian Ilmiah”, Jurnal Pendidikan Tambusai, 7, no.3 (2021), hal. 3. 

 
4Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Cet 1; Yogyakarta: Penerbit KBM 

Indonesia, 2021), hal. 6. 
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C.   Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Studi  Kasus Normatif 

Pendekatan studi kasus Normatif adalah penelitian dimana sesuatu 

atau objek dipelajari sebagai suatu kasus dan mengacu pada norma-norma 

atau aturan yang berlaku.5 Metode studi kasus normatif memungkinkan 

peneliti untuk menelaah fenomena secara detail dalam konteks tertentu 

untuk menghasilkan informasi yang lebih detail terhadap masalah yang akan 

diteliti. 

2. Pendekatan syariah 

Pendekatan syariah merupakan metodologoi berdasarkan prinsip-

prinsip syaria’ah dalam Islam. Pendekatan ini mencakup hukum dan etika 

Islam yang dijelaskan dalam  al-Qur’an dan hadis. Dalam pendekatan syariah 

ini, peneliti akan mengkaji sumber-sumber hukum Islam yang relevan, 

seperti  al-Qur’an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Hal ini dilakukan untuk memahami 

pandangan Islam mengenai produk makanan yang tidak berlabel halal, dan 

apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.  

D. Sumber Data 

 Sumber data penelitian sangat penting bagi peneliti, karena 

keakuratan, kedalaman dan kelayakan data yang diperoleh peneliti 

                                                        
5Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia 

Indonesia, 2019), hal. 30. 
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tergantung pada ketepatan pilihan dan jenis sumber data.6 Sumber data ini 

dapat diketegorikan dalam dua jenis yaitu: 

1. Sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang 

berisi data utama yang diperoleh langsung dari lapangan,  al-Qur’an dan 

hadist. 

2. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang 

berisi data tambahan yang tidak langsung dari lapangan, melainkan dari 

sumber yang dibuat oleh orang lain, seperti buku, dokume, foto, dan lain-

lain.7 

E.  Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi. Observasi yaitu pengamatan terencana, perekaman, analisis, 

dan interpretasi perilaku, tindakan atau kejadian/fenomena.8 

2. Wawancara. Wawancara merupakan percakapan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi dari narasumber.  

3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah  catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen dapat berupa teks, foto, atau karya orang monumental. 

Dokumen ini berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. 9 

                                                        
6Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif   (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 108. 
 
7Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 113. 
 
8Żuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif  (Makassar: CV. Syakir Media Press, 

2021), hal. 143. 
 
9Żuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif  (Makassar: CV. Syakir Media Press, 

2021), hal. 149-150. 
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F.  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, 

jadi peneliti mengecek seberapa besar motivasi peneliti kemudian terjun ke 

lapangan. Memvalidasi peneliti sebagai instrumen  meliputi memahami 

metode penelitian, memperoleh wawasan tentang subjek penelitian, dan 

memvalidasi kesediaan peneliti untuk memasuki subjek penelitian baik 

secara akademis maupun logistik. Peneliti merupakan sarana untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

mengumpulkan data, menyelidiki kualitas data, menganalisis data, 

menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan dari hasil Penelitian. 

A. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah 

pengumpulan data. Perolehan data, analisis data, dan penulisan data bersifat 

interaktif. Bentuk analisis data melalui tiga alur aktivitas bersamaan yaitu:  

1. Reduksi Data. Reduksi data, peneliti melakukan proses pemilihan, 

pemusatan, penyederhanaan dan pengabstrakan beberapa informasi 

yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan direkam di tempat 

selama proses penelitian.  

2. Penyajian Data. Penyajian data merupakan tahap penyajian data secara 

sistematis berdasarkan klasifikasi pada tahap reduksi data. Data disusun 

secara sistematis dengan  konteks dan narasi untuk dijadikan dasar 

diskusi.  
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3. Penarikan Kesimpulan. Menarik dan mendiskusikan kesimpulan 

merupakan langkah untuk mengklarifikasi dan memahami masalah yang 

diteliti. Menafsirkan dan membangun hubungan antara kategori data 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Buton Selatan adalah salah satu wilayah dari 15 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan sebagian wilayah 

pemekaran dari Kabupaten Buton.Terbentuk berdasarkan undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun (2014) tentang pembentukan 

Kabuptaen Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari 

cakupan wilayah: a) Kecamatan Batauga b) Kecamatan Sampolawa c) 

Kecamatan Lapandewa d) Kecamatan Batu Atas e) Kecamatan Siompu Barat 

f) Kecamatan Siompu, dan g) Kecamatan Kadatua Ibu Kota Kabupaten Buton 

Selatan Berkedudukan di Batauga Kecamatan Batauga. Kabupaten Buton 

Selatan memiliki luas sebesar ± 348 Km². Kecamatan yang memiliki luas 

wilayah yaitu Kecamatan Sampolawa dengan luas ± 153,57 Km² atau 44,13% 

dari luas Kabupaten. Kecamatan Batauga memiliki Luas ± 75,83 Km² atau 

21,79% dari Kabupaten, serta Kecamatan Lapandewa dengan luas 45,25 Km² 

atau sebesar 13% dari total luas Kabupaten. Sedangkan wilayah yang paling 

kecil adalah Kecamatan Batu Atas dengan luas Wilayah 7,18 Km² atau sebesar 

2,06% dari total luas wilayah Kabupaten Buton Selatan. 

Kecamatan Batauga terletak dibagian Selatan Pulau Buton. Secara 

geografis terletak di antara 5,29°LS-5,59°LS. Kecamatan Batauga mempunyai 

batas-batas administrasi antara lain: 1) Sebelah barat berbatasan dengan 

Laut Flores 2) Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sampolawa 3) 

Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sampolawa 4) Sebelah Utara 

berbatasan dengan Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau. 
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 Kecamatan Batauga terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan luas 94,69 

Km². Kelurahan Molagina merupakan desa yang terluas dengan luas 16 Km² 

atau sekitar 16,89 dari luas keseluruhan Kecamatan Batauga. Sedangkam 

Desa Bola merupakan desa dengan luas wilayah paling kecil yaitu 2,71 Km² 

atau hanya 2,86% dari luas Kecamatan Batauga. 

 Kecamatan Batauga memiliki topografi yang sangat berfariasi mulai 

dari topografi data, dataran bergelombang, perbukitan dan lembah.Susunan 

batuan di Kabupaten Buton Selatan khususnya Kecamatan Batauga cukup 

bervariasi, yaitu : lingkungan pengendapan atau pembentukannya serta sifat 

karateristik daya dukungnya maupun potensinya sebagai sumber daya alam 

yang tidak terbarukan terhadap kebutuhan umat manusia.Selain itu ada 

Kecamatan Batauga tersusun atas beberapa jenis tahan diantaranya 

Distropotes dimana tanah ini termasuk tanah muda yang pada umunya 

mempunyai horison kabik, Radisol adalah tanah yang termasuk ordo Mollisol 

merupakan tanah dengan tebal epidoden lebih dari 18cm sedangkan tanah 

tropudults adalah tanah yang termasuk ordo Ultisol merupakan tanah-tanah 

yang terjadi penimbunan liat di horison bawah, bersifat masam, kejenuhan 

basa pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah kurang dari 35%. 

B. Mekanisme Pelabelan Halal Untuk Produk Makanan di Kecamatan 

Batauga Kabupaten Buton Selatan  

  Pemilik Toko Frozen Food Nisa Foodmart adalah Ibu Inanga. Ibu 

Inanga selaku owner  Toko Frozen Food Nisa Foodmart di bantu oleh suami 

untuk menjual produk Frozen food. Produk frozen food yang dijual dijual di 

toko Frozen food Nisa Foodmart sangat banyak dan bermacam-macam 

produk frozen food.  Toko ibu Inanga juga mempunyai konsumen sangat 
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banyak dan tidak hanya pelajar saja tetapi dari berbagai kalangan seperti 

yang dikatakan ibu inanga: 

“Konsumen langganan saya itu berasal dari berbagai kalangan 
masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan 
pengusaha. Karena Frozen food mudah olahannya”.1 

  

 Produk toko Frozen food Nisa Foodmart sangat banyak, antara lain: 

Sosis Kanzler, Makmur Chicken, Asimo, Cedea, Kulit Lumpiaku, dan lain-lain.  

 Usaha frozen food mengalami perkembangan yang sangat baik di 

Kecamatan Batauga. Hal ini menyebabkan banyaknya Produk makanan frozen 

food yang beredar sehingga dibutuhkan jaminan bahwa produk yang beredar 

tersebut sepenuhnya halal. Sebagaiman ibu Inanga mengatakan: 

 “Produk halal harus ada label halalnya, kita sebagai umat muslim tidak 
 mengetahui apakah makanan ini betul-betul halal atau tidak, itulah 
 gunanya label halal MUI sebagai jaminan kita umat islam, karena 
 sudah dijamin semua makanan disini halal, boleh dicek sendiri mulai 
 dari kebersihan, bahan-bahan, yang kami kelolah halal menurut 
 syariat islam”.2 

Adapuìn yang diuìngkapkan dari Ibu Harhiati juga selaku Konsumen 

meìngatakan: 

 “Memang seharusnya produk makanan diberi lebel halal apalagi kita 
 mayoritas muslim setidaknya label halal itu bisa memberikan rasa 
 aman kepada kita serta kepercayaan dalam mengkonsumsi sesuatu.3 

                                                        
1Inang putri Ayu (36 tahun), Wawancara Pemilik Toko Frozen Food Nisa Foodmart, 20 

Agustus 2024.  
  
2Inang putri Ayu (36 tahun), Wawancara Pemilik Toko Frozen Food Nisa Foodmart, 20 

Agustus 2024.  
 
3Harhiati, (45 tahun), Wawancara, konsumen, 21 Agustus 2024.  
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 Berdasarkan hasil wawancara diatas, produk seharusnya diberi label 

halal karena bisa memberikan rasa kepercayaan dan rasa aman bagi umat 

muslim dalam membeli produk tersebut.  

 Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal 

pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud 

berstatus sebagai produk halal. Label halal yang di pakai oleh pelaku usaha  

yaitu: 

 

 

 

           

    Label Halal  

 Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (Badan POM). Label halal di peroleh setelah mendapatkan sertifikat 

halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis 

Ulama Indonesia (LPPOM MUI, ). Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu 

Inanga selaku owner Toko Frozen Food Nisa Foodmart: 

 “Pelaku usaha ketika mau mencantumkan label halal harus dibuktikan 
dengan adanya setifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 
dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI, ) setelah itu akan 
mendapatkan materi label halal ”.4 
 
 Dari wawancara di atas, bahwasanya mekanisme pelabelan halal di 

Kecamatan batauga yaitu, Pelaku usaha di Kecamatan Batauga ketika hendak 

                                                        
4Inang putri Ayu (36 tahun), Wawancara Pemilik Toko Frozen Food Nisa Foodmart, 20 

Agustus 2024.   



53 
 

 
 

mencantumkan label halal  maka terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi 

halal pada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis 

Ulama Indonesia (LPPOM MUI, ).  Setelah mendapatkan sertifikat halal,  

pelaku usaha wajib memasang label halal pada kemasan atau produk. Label 

halal ini harus terlihat jelas dan tahan lama. sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal  pasal 91  yaitu : 

(1).  Label Halal sebagaimana dicantumkan pada: 

 a. kemasan produk;  

 b. bagian tertentu dari produk; dan/atau 

  c. tempat tertentu pada produk.. 

(2). Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak 

mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Pencantuman Label Halal dikecualikan untuk:  

 a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin 

dicantumkan seluruh keterangan;  

 b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli 

dalam jumlah kecil; dan  

 c. Produk yang dijual dalam bentuk curah. 
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(4). Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen 

Sertifikat Halal.5  

 Sertifikat halal dan lebelisasi halal mempunyai keterikatan satu sama 

lain. Sertifikat halal diterbitkan apabila produk yang dimaksud telah 

memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sedangkan label halal yaitu 

pencantuman tulisan atau pertanyaan halal pada kemasan produk untuk 

menunjukkan bahwa produk yang dimaksud adalah produk halal. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Inanga selaku owner Toko Frozen Food 

Nisa Foodmart: 

 “Sertifikat halal dan labelisasi halal mempunyai kaitannya sati sama 
lain, karna ketika kita sebagai pelaku usaha  mau mencantumkan label halal 
harus mempunyai sertifikat terlebih dahulu dan ketika kita sudah 
mendapatkan sertifikat halal kita juga wajib mencantumkan label halal pada 
produk” 6 
 

 Dari wawancara di atas, bahwasanya sertifikat dan labelisasi halal 

meskipun itu dua kegiatan yang berbeda namun mempunyai keterkaitan satu 

sama lain. Keterkaitannya yaitu ketika kita sebagai pelaku usaha  mau 

mencantumkan label halal harus mempunyai sertifikat terlebih dahulu dan 

ketika kita sudah mendapatkan sertifikat halal kita juga wajib mencantumkan 

label halal pada produk makanan. 

                                                        
5Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2021,  Bab 7  Pasal  91  Ayat (1-4). 
 
6Inang putri Ayu (36 tahun), Wawancara Pemilik Toko Frozen Food Nisa Foodmart, 20 

Agustus 2024.   
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 Produk  yang memiliki sertifikat halal yang sah adalah langkah penting 

dalam menjaga kepatuhan terhadap ajaran agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan memahami tanda-tanda sertifikat halal palsu dan 

mengikuti langkah-langkah verifikasi yang tepat, kita dapat memastikan 

bahwa produk yang kita konsumsi sesuai dengan standar kehalalan yang 

diharapkan.  Ada beberapa ciri yang dapat membantu kita mengenali 

sertifikat halal yang palsu: 

1. Perhatikan Perbedaan dalam Desain dan Format 

 Sertifikat halal palsu sering kali memiliki perbedaan dalam desain, 

warna, atau format jika dibandingkan dengan sertifikat halal asli. Perhatikan 

dengan seksama elemen-elemen visual seperti logo, font, dan layout yang 

digunakan. 

2. Periksa Kesalahan Teks atau Ejaan 

 Kesalahan ejaan atau ketidakakuratan dalam teks pada sertifikat halal 

dapat menjadi indikasi bahwa sertifikat tersebut adalah palsu. Pastikan teks 

pada sertifikat halal tidak mengandung kesalahan yang mencurigakan. 

3. Verifikasi dengan Lembaga Penerbit 

 Jika Anda meragukan keaslian sertifikat halal, jangan ragu untuk 

menghubungi langsung lembaga yang menerbitkannya untuk memverifikasi 

keabsahan sertifikat tersebut.7 

                                                        
7Bagaimana Cara Mengidentifikasi Sertifikat Halal Palsu, 

https://sertifikasihalalindonesia.com/2024/06/bagaimana-cara-memverifikasi-keaslian-
sertifikat-halal/  (Diakses Pada Tanggal25 November 2024). 

https://sertifikasihalalindonesia.com/2024/06/bagaimana-cara-memverifikasi-keaslian-sertifikat-halal/
https://sertifikasihalalindonesia.com/2024/06/bagaimana-cara-memverifikasi-keaslian-sertifikat-halal/
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 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada pasal 85 ayat 3 “Dalam hal 

penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) untuk komponen biaya pemeriksaan dan/atau 

pengujian yang dilakukan oleh LPH, dapat diatur dalam keputusan Kepala 

Badan”. Pada pasal 86 dijelaskan bahwa dalam permohonan sertifikat halal 

diajukan oleh pelaku usaha mikro dan mikro kecil sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 81 ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan juga dengan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan dari dana alternatif untuk usaha 

mikro dan kecil, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir 

atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.8 

 Label halal menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal adalah sebagai tanda kehalalan suatu produk. Label 

halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal, sedangkan sertifikat 

halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam 

melalui putusan sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan 

proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 

dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat halal 

                                                        
 8A. Nurukusuma, Jumailah, “Analisis Hukum Terhadap Produk makanan Tanpa Label 
Halal di Industri Rumah Tangga”, el hisbah: Journal of Islamic Economic Law , Vol. 2 , No. 1 
(2022), hal. 120.  
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merupakan syarat untuk mendapatkan izin untuk pencantuman label halal 

pada kemasan produk.9  

 Dari pernyataan di atas, menegaskan bahwa label halal di cantumkan 

setelah mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian pangan obat-

obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI). 

C. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Produk Makanan yang Tidak 

Berlabel  Halal Pada Toko Frozen food Nisa Foodmart Kecamatan 

Batauga Kabupaten buton Selatan   

 Kepedulian umat Islam terhadap kesucian dan kehalalan sesuatu yang 

akan dikonsumsinya tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, 

kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipakai mutlak 

harus diperhatikan karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau 

ditolaknya amal ibadah seorang muslim oleh Allah swt.  kelak di akhirat. Jika 

apa yang dikonsumsinya atau digunakan itu suci dan halal, amal ibadahnya 

akan diterima oleh Allah. Sebaliknya jika haram atau najis, amal ibadahnya 

pasti ditolak oleh Allah, selain itu dipandang telah berbuat dosa.10 

 Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar 

dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkan doa, 

                                                        
 9A. Nurukusuma, Jumailah, “Analisis Hukum Terhadap Produk makanan Tanpa Label 
Halal di Industri Rumah Tangga”, el hisbah: Journal of Islamic Economic Law , , Vol. 2 , No. 1 
(2022), hal. 124.   

  
10Lukmanul Hakim, “Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal 

dalam Ichwan Sam, et. al., Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa SeIndonesia III 
Tahun 2009” (Cet. ke-1, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009),  hal. 273. 
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dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan 

yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup dan doanya akan 

dikabulkan. Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan makanan yang 

haram maka akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit, dan doanya tidak 

dikabulkan. Dan, seandainya saja akibatnya itu hanya tidak dikabulkannya 

doa. Maka itu sudah merupakan kerugian yang besar. Sebab, seorang hamba 

tidak terlepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah swt meskipun hanya 

sekejap mata.11 

 Penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan 

hanya dengan asumsi semata. Halal atau haram harus diputuskan melalui 

suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan 

agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Ajaran Islam juga 

memerintahkan kepada manusia agar memakan dari rizki yang halal dan 

baik, sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS an- Nahl ayat 114: 

 ٌَ ُْخىُْ إٌَِّاُِ حَعْبدُُٔ ٌْ كُ ِ إِ جَ اللََّّ ًَ اشْكُسُٔا َعِْ َٔ ُ حَلًَلْا طٍَِّباا  ا زَشَقكَُىُ اللََّّ ًَّ  فكَُهُٕا يِ

Terjemahnya 

 ”Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-
 baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 
 benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.12 

                                                        
11Siti Żulaekah dan Yuli Kusumawati, Halal dan Haram Makanan Dalam Islam, SUHUF, 

Vol. 17, No. 1 (Mei 2005), hal. 27. 

 12Kementerian Agama Republik Indonesia.  Al-Qur’an dan Terjemahan. (Garut: CV 
Penerbit J-ART, 2017), hal. 223. 
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 Proses pengolahan pangan, yang menjadi perhatian adalah terjadinya 

percampuran (ikhtilath) atau jika bahan tersebut dikeluarkan kembali dari 

produk, setidaknya akan terjadi pemanfaatan (intifa’) bahan yang mungkin 

berasal dari bahan yang haram atau najis. Kedua kondisi ini membuat status 

kehalalan produk menjadi sulit. Terlebih lagi perkembangan teknologi 

pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan 

baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam industri makanan.13 

 Dalam hukum Islam, masalah sertifikasi dan label halal merupakan 

topik baru yang belum pernah dijelaskan secara gamblang dalam nash 

maupun kitab-kitab fikih klasik. Penyebutan dan pembahasan makanan 

ditempatkan dalam bab khusus, bab al-at’imah (makanan). Di sisi lain, 

makanan olahan yang muncul dan berkembang saat ini tidak detail. Di sisi 

lain berbagai tantangan yang muncul dari keberadaan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan industri di era modern ini, mempengaruhi semua lapisan 

struktur sosial membawa perubahan dan transformasi sosial budaya dalam 

berbagai bentuk dan variasi. Dalam menyikapi persoalan ini, syariat Islam 

juga harus memberikan interpretasi dan kepastian hukum atas berbagai 

persoalan di bidang pangan. Dapat diketahui bahwa pada dasarnya semua 

makanan hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan atau ada 

                                                        
13Lukmanul Hakim, Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal (Cet. 

1,Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hal. 275-276. 
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bukti yang meyakinkan bahwa makanan dan minuman dibuat dari bahan 

yang haram.14  

 Sangat jelas bahwa makanan tidak dapat dihukumi najis dan haram 

hanya karena sebuah dugaan dan perkiraan. Karena asal suatu makanan 

adalah suci dan halal hingga terbukti keharamannya. Allah swt. 

memerintahkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang halal dan baik (thayyib) dan tidak berlebihlebihan (‘israf).15 

sebagaimana yang telah tercantum dalam QS al-Baqarah ayat 168: 

لَْ حخََّبعُِٕا  َٔ ا فًِ الْْزَْضِ حَلًَلْا طٍَِّباا  ًَّ اَ انَُّاضُ كُهُٕا يِ ٍ  ٌاَ أٌَُّٓ ٌّٔ يُبٍِ ُ نكَُىْ عَدُ ٌِ ۚ إََِّّ ٍْطاَ اثِ انشَّ َٕ خُطُ  

Terjemahnya: 

 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
 terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
 syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
 bagimu.”16 

 Istishab adalah pemberlakuan hukum asal terhadap sesuatu sampai 

ada dalil-dalil yang merubah status hukumnya. Jika tidak ada nash atau 

indikasi hukum yang merubah status hukum sesuatu maka hukum yang 

berlaku adalah tetap pada hukum asalnya, dalam hal ini jika hukum asalnya 

                                                        
14Firdayani, Inti Ulfi Sholichah, Urgensi Label halal Pada Produk Makanan Perspektif 

Hukum Islam, Syar’ie, Vol. 6 No. 1 (Februari 2023), hal.  38. 
 
15Firdayani, Inti Ulfi Sholichah, Urgensi Label halal Pada Produk Makanan Perspektif 

Hukum Islam, Syar’ie, Vol. 6 No. 1 (Februari 2023), hal.  38. 
  
16Kementerian Agama Republik Indonesia.  Al-Qur’an dan Terjemahnya (Garut: CV 

Penerbit J-ART, 2017), hal. 25   
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boleh maka kebolehan itulah status hukum yang berlaku. Namun jika 

terdapat nash yang mengindikasikan haram, maka dengan sendirinya status 

hukum asal terhapus oleh nash tersebut. Sebagai contoh adalah keharaman 

daging babi yang disebutka secara jelas di dalam al-Qur`an. Dengan adanya 

nash keharaman “lahm al-khinzî r” maka status hukum asal terhadap daging 

babi tidak dapat diterapkan. Dalam hal hukum asal sesuatu, ulama-ulama 

pemuka mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukum 

asal sesuatu adalah boleh, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 

hukum asal segala sesuatu adalah haram Namun demikian pendapat Imam 

Abu Hanifah tersebut tidak populer, ulama-ulama Hanafiyah lebih cenderung 

kepada pendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh.17 

 Eksistensi dan urgensi label halal pada makanan yang didasarkan 

pada sertifikasi kehalalan yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten dan 

berwenang dalam pengujian kehalalan dapat dipandang melalui pendekatan: 

(1) Maqashid Al-syariah bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan atau 

setidaknya meringankannya. Dalam kaidah ini dapat juga disambungkan 

dengan cara untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari 

makanan yang haram sebagaimana disyariatkan ajaran Islam. Dimana 

kemudharatan bisa dihilangkan dengan cara memberikan label halal 

terhadap produk makanan ,(2) Mashlahah Mursalah dalam pengertianya 

dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak menurut para ahli ilmu ushl fiqh 

                                                        
17Arif Al Wasim, Label Halal dan Hukum Asal Bahan Pangan, Syariati Jurnal Studi Al-

Qur’an dan Hukum, Vol. 2, No. 2 (November 2016),  hal.  335. 
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ialah suatu kemaslahatan, di mana syari’ah tidak mensyariatkan suatu hukum 

untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukan atas 

pengakuan dan penolakan.,(3) Sad Adz Dzari‟ah dalam pengertianya dapat 

dimaknai dengan sesuatu yang mutlak menurut para ahli ilmu ushl fiqh ialah 

suatu kemaslahatan, di mana syari’ah tidak mensyariatkan suatu hukum 

untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukan atas 

pengakuan dan penolakan, dan (4) Qawa‟id Fiqhiyyah(Kaidah-kaidah fikih).18  

 Ketika menjumpai bahan pangan yang tidak bersertifikat dan berlabel 

halal (dalam hal ini produk industri rumahan yang tidak didaftarakan 

sertifikat dan label halal, atau jajanan tradisional) kita dihadapkan kepada 

kemungkinan-kemungkinan hukum yang dikandung oleh bahan pangan 

tersebut. Keterbatasan informasi mengenai ingredients bahan pangan produk 

industri rumah tangga, atau jajanan tradisional tersebut sering kali 

mengaburkan status kehalalannya. 19 

 Ada sebagaian orang yang karena kekhawatirannya kemudian 

mencari-cari masalah syubhat hingga permasalahan-permasalahan yang 

sangat detil, sehingga ditemukan hal-hal yang mengindikasikan keharaman. 

Hal tersebut justru akan mempersempit ruang gerak yang sebenarnya 

                                                        
18Muhammad Syarif Hidayatullah, Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan 

Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam), Yudisia: Jurnal Pemikiran Dan 
Hukum Islam, Vol. 11, No. 2 (Desember 2020), hal. 266.  

 
19Arif Al Wasim, Label Halal dan Hukum Asal Bahan Pangan, Syariati Jurnal Studi Al-

Qur’an dan Hukum, Vol. 2, No. 2 (November 2016),  hal. 336. 
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diluaskan oleh Allah swt. dan mempersulit dirinya sendiri. Dalam hal 

mengkonsumsi makanan yang status hukum asalnya adalah halal, namun 

tidak diketahui jaminan kehalalannya, tidak perlu mempertanyakan 

keabsahan dan legalitas status halalnya. Dengan meneguhkan keyakinan dan 

kemantapan hati dan diiringi bacaan Basmalah, cukup menjadi jaminan 

kehalalan bahan pangan yang dikonsumsi.20 

 Dari Pembahasan di atas, teranglah bahwa masalah  sertifikasi dan 

label halal merupakan topik baru yang belum pernah dijelaskan secara 

gamblang dalam nash maupun kitab-kitab fikih klasik. Penyebutan dan 

pembahasan makanan ditempatkan dalam bab khusus, bab al-at’imah 

(makanan). Dapat diketahui bahwa pada dasarnya semua makanan 

hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan atau ada bukti yang 

meyakinkan bahwa makanan dan minuman dibuat dari bahan yang haram. 

 Dari uraian di atas, penulis mengambil pendapat bahwa menurut 

ketentuan Hukum Islam produk makanan pada produk frozen food toko 

Frozen Food Nisa Foodmart yang belum mencantumkan label halal, memang 

tidak menjadi keharusan karena tidak ada perintah secara langsung di dalam 

al-Qur’an dan Sunnah untuk mencantumkan label halal pada produk 

makanan, sehingga dalam Islam tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan 

kepada produsen yang tidak mencantumkan label halal pada produk 

                                                        
20Arif Al Wasim, Label Halal dan Hukum Asal Bahan Pangan, Syariati Jurnal Studi Al-

Qur’an dan Hukum, Vol. 2, No. 2 (November 2016),  hal.  337. 
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makananya, namun jika dilihat dari konsep maqasid syari’ah dan maslahah 

mursalah aturan label halal itu penting diberlakukan pada sebuah produk 

makanan untuk memastikan kehalalan produk yang berorientasi pada 

keselamatan masyarakat luas.   
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai tinjauan 

hukum Islam terhadap Produk Makanan Yang tidak berlabel halal pada toko 

Frozen Food Nisa Foodmart Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan 

maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme Pelabelan halal di Kecamatan batauga Kabupaten Buton 

selatan  yaitu, ketika hendak mencantumkan label halal pelaku usaha terlebih 

dahulu mempunyai sertifikat halal dari LPOM setelah itu pelaku usaha di 

berikan  materi yang merupakan pencantuman label halal pada produk . 

2. Berdasarkan menurut ketentuan Hukum Islam produk makanan pada 

produk frozen food toko Frozen Food Nisa Foodmart yang belum 

mencantumkan label halal, memang tidak menjadi keharusan karena tidak 

ada perintah secara langsung di dalam al-Qur’an dan Sunnah untuk 

mencantumkan label halal pada produk makanan, sehingga dalam Islam tidak 

ada konsekuensi hukum yang diberikan kepada produsen yang tidak 

mencantumkan label halal pada produk makananya, namun jika dilihat dari 

bahan yang digunakan pemilik toko Frozenfood Nisa Foodmart untuk 

memproduksi frozen food sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam karna 

bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram seperti Babi dan lain-

lain.  
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B. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Toko frozen food Nisa 

Foodmart terkait produk yang tidak berlabel halal , peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Saran bagi produsen Menjual produk halal itu sangat dianjurkan di wilayah 

Indonesia karena menghormati umat muslim yang ada pengecualian 

makanan yang dilarang dalam agamanya, selain itu agar tidak ada keraguan 

dalam produk tersebut dan produsen sudah faham tentang sertifikat halal 

dan label halal manfaatnya, maka sebaiknya produsen menjual produk yang 

sudah aman dan terpercaya yaitu yang sudah bersertifikat halal atau berlogo 

halal MUI.  

2. Saran bagi konsumen Selalu berhati-hati dalam membeli produk makanan 

atau minuman yang siap saji. Jangan lupa selalu cek komposisi dan logo halal 

MUI disetiap produk yang akan dibeli. Agar terhindar dari makanan yang 

tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. 
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