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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf.Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
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 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
 Ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 
 Za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain ’ koma terbalik (di atas)‘ 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

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā =أ   a =أ 

 ī =إي  ai =أ ي  i =أ 

 ū =أو  au =أو  u =أ 

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangakan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis  mar’atun jamīlah       مر أة جميلة

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh : 

 ditulis  fātimah فا طمة

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 
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 ditulis   rabbanā      ر بنا

 ditulis  al-birr  البر 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمس  

 ditulis  as-sayyidah  السيد ة

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti 

dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

  ditulis  al-qamar  القمر

 ditulis  al-jalāl  الجلا ل

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof / `/. 

Contoh:  

 ditulis   umirtu  أ مرت

 ditulis  syai’un  شيء
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MOTTO 

 

“Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain.” 

(Warsun) 
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ABSTRAK 

 

Persaingan usaha dilakukan untuk merebut hati para konsumen. Para pelaku 

usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, 

kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan 

persaingan merebut hati para konsumen dapat di peroleh melalui inovasi, penerapan 

produk yang tepat,serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya 

perusahaan dalamm memenangkan persaingan tersebut. Dalam Islam juga dalam 

melakukan persaingan harus perpegang pada prinsip persaingan yang sehat, 

kejujuran, keterbukaan dan juga keadilan. Sehingga persaingan yang terjadi 

menjadi baik. Seperti halnya pada pengusaha konveksi yang ada di Desa Samong, 

Kecamatan Ulujami, dimana di sana terdapat banyak pengusaha konveksi sehingga 

dapat menimbulkan persaingan antar pengusaha. Meskipun terdapat persaingan 

antar pengusaha konveksi namun ada yang masih melakukan persaingan yang baik, 

dan ada pula yang melakukan persaingan kurang baik dalam pandangan Islam. 

 Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan atau field 

research dan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan 

kualitatif.Penulis juga mengumpulkan data primer dari para pengusaha konveksi 

yang menjalankan usahanya dengan teknik pengambilan sampel random sederhana 

(simple random sampling).Serta pencarian data sekunder dari buku-buku referensi 

yang memiliki keterkaitan dengan Usaha Mikro Menengah (UKM), dan Pemerintah 

Desa Samong, Kecamatan Ulujami, Pemalang. 

Persaingan usaha dalam ekonomi Islam yaitu bagaimana suatu para pelaku 

pasar bisa kompetitif. Kompetitif dalam hal ini yaitu dapat bersaingan serta 

bertahan dalam dunia pasar. Untuk menjamin kualitas produk perusahaan tidak 

hanya dilihat dari fisik barangnya akan tetapi juga membutuhkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang memadai, untuk menjaga kelangsungan pengendalian 

kualitas produk perusahaan. Para pengusaha konveksi di Desa Samong dalam 

proses pencarian karyawan dilakukan dengan cara mengambil karyawan dari 

tetangga maupun masyarakat diluar Desa Samong dan tidak dilihat dari riwayat 

pendidikan lainnya melainkan dari niat yang sungguh-sungguh dan kemauan untuk 

bekerja. Selain itu untuk pengembangan mutu SDM yang dilakukan dengan cara 

controling atau pengawasan apabila ada model terbaru. Persaingan pengusaha 

konveksi di Desa Samong dapat dibagi menjadi empat (4) bagian yaitu persaingan 

yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. 

Kata Kunci: Usaha, Konveksi, Prsaingan, Ekonomi Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif, 

komprehensif memiliki arti semua aspek dalam hidup dirangkum 

berdasarkan syari’ah Islam, baik berupa ibadah (ritual) ataupun berupa 

muamalat (sosial), sedangkan sifat universal memiliki arti manusia bisa 

menerapkan syari’ah Islam pada setiap waktu, dan hingga  yaum al-hisab 

atau hari perhitungan nanti.1 Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhannya. Namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan 

yang lainnya. Al-Qur’an dan sunnah Rosulullah dijadikan sebagai penuntun 

mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari 

segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan nyata. 

Contohnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian 

umat.2 

Seperangkat nilai keimanan, akhlak yang baik, dan etika moral di 

setiap kegiatan perekonomian terikat dalam ekonomi Islam, baik dalam 

posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lainnya saat 

melakukan usahanya, serta menciptakan hartanya.3 Aktivitas perdagangan 

adalah salah satu dari aspek hidup manusia yang memiliki sifat horizontal 

                                                             
1Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani,2001), hlm 2. 
2Suhrawadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1. 
3Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 2. 
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(habblum minannas), ekonomi Islam memberikantekanan secara khusus 

didalamnya, karena berkaitan langsung dengan sektor rill yang lebih 

diutamakan oleh sistem ekonomi islam daripada sektor moneter yang 

keterkaitannya sektor rill dan sektor moneter dipastikan oleh aktivitas 

transaksi jual beli.4 

Didalam sistem perekonomian Islam yang lebih memberi tekanan 

pada sektor rill, dalam melihat pekembangan perekonomian yang sedang 

terjadi tidak menggunakan pengukuran utama berupa pertumbuhan, namun 

menggunakan aspek pemerataan dan pengurangan jumlah kemiskinan, 

kondisi seperti ini lebih memungkinkan dalam mengembangkan sektor rill 

yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian melalui pemerataan, 

kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara tidak akan terkonsentrasi atau 

terkuasai oleh sekelompok orang tertentu saja, tapi dapat didistibusikan 

dengan lebih rata kepada anggota masyarakat secara lebih luas.5 

Didalam kegiatan perdagangan atau biasa dikenal dengan istilah 

bisnis di era modern sekarang ini, yang dijadikan sebagai tujuan utama ialah 

mencari keuntungan,yang dalam mencapai tujuan tersebut sering 

melakukan praktik-praktik haram. Islam tidak memperbolehkan manusia 

berbuat hal penipuan, berbuat curang, melakukan sumpah palsu, mendekati 

riba, melakukan suap menyuap, dan perbuatan tidak baik atau batil yang lain 

                                                             
4Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 8. 
5Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah,....... hlm. 9. 
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dalam bekerja. Tetapi dalam Islam ada sekat antara yang haq dan yang batil 

, yang benar dan yang salah serta yang baik dan yang tidak baik. 

Tujuan dan seluruh praktik tersebut di atas ialah merupakan hal yang 

dilarang didalam ekonomi Islam. Didalam mencari sebuah keuntungan 

dipandang ekonomi Islam sebagai suatu hal yang fitrah sehingga semangat 

melakukan inovasi dan melakukan persaingan dapat ditimbulkan. Manusia 

berupaya dalam peningkatan kesejahteraan materinya sekaligus 

peningkatan kesejahteraan spiritualnya menjadi perhatian utama didalam 

ekonom Islam, karena bersama dengan target materi harus menghadirkan 

aspek spiritual, sehingga akan memerlukan sarana penopang utama berupa 

moral yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. 

Dalam melakukan sebuah usaha, para pelaku usaha dan pemakai 

barang atau jasa (konsumen) keduanya sama memiliki kebutuhan dan 

kepentingan. Oleh karena itu, tanggungjawab konsumen, karyawan, 

pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek 

operasional suatu perusahaan harus dimiliki oleh para pelaku yang 

melakukan usaha. Dan dituntut untuk memiliki profesionalisme yang sangat 

tinggi. Untuk itu dibutuhkan peraturan yang mengatur aktivitas usaha 

tersebut supaya pihak yang dieksploitasi baik pihak konsumen, pegawai 

maupun siapa saja yang terlibatdidalamaktivitas usaha tersebut tidak ada 

yang dirugikan.6 

                                                             
6Norvadewi, Bisnis Dalam Perspektif Islam Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan 

Normatif”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 01 No. 01, Desember 2015, hlm. 33. 
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Apabila seorang pembisnis mengalami keadaan rugi didalam 

usahanya, seharusnya pelaku bisnis tersebut dapat menerima secara lapang 

dada, tentram dan hanya dengan mengingat Allah SWT dapat membuat 

dirinya lebih tenang. Tidak pernah melakukan perbuatan kecuali perbuatan 

hanya untuk kebaikan dirinya saja. Pemilik usaha dan seorang manajemen 

pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapainya dalam 

menjalankan suatu aktivitas sebuah usaha. Jika pengusaha melakukan 

pekerjaan dan melakukan operasi tidak secara efisien, maka akan kesulitan 

dalam mencapai tujuannya. Pengusaha harus bisa menyususun rencana 

manajemen yang tepat dan akurat supaya dapat mencapai tujuannya. Lalu 

susunanan rencana manajeman harus dilaksanakan dilapangan dengan baik 

dan benar. Usaha dianggap rugi apabila elemen usaha yang dapat memberi 

untung kurang atau tidak ada.7 

Berbagai penyelewengan dalam usaha seperti kurangnya 

kebersamaan, tanggung jawab pada sosial, dan kurangnya sifat jujur, 

ketidak percayaan, kurangnya persaingan secara sehat, penuggakan hutang, 

penyuapan, birokrasi yang dikomersialkan bahkan memotong relasi saingan 

untuk merusak usaha yang lain. Perilaku dalam berbisnis tidak luput dengan 

nilai moral yang secara fungsional mempunyai kedudukan yang sangat 

penting.8 

                                                             
7Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 

Hlm. 88. 
8Norvadewi, Bisnis dalam Perspektif Islam,....Hlm. 34. 
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Industri konveksi di Desa Samaong, Kecamatan Ulujami merupakan 

industri yang cukup besar. Jumlah pengusaha konveksi yang ada sebanyak 

40, setiap pendirinya sudah cukup lama. Dari yang 2 tahun sampai puluhan 

tahun lamanya. Perkembangan usaha yang pesat ini dapat menimbulkan 

pesaing lebih banyak sehingga perkembangan masing-masing pengusaha 

dapat terancam baik persaingan dalam harga, produk, tempat promosi dan 

lain-lainnya. 

Perkembangan industri usaha konveksi di Kecamatan Ulujami yang 

terdaftar di Disperindakop Kabupaten Pemalang sebanyak 786 unit usaha 

produktif konveksi dengan jumlah tenaga kerja 5.426 orang dengan skala 

usaha kecil menengah maupun besar,9 sedangkan yang belum terdaftar 

masih banyak karena belum memiliki izin usaha, terutama untuk skala kecil 

dan kecil menengah. Dari uraian diatas maka dikatakan benar bahwa usaha 

konveksi merupakan salah satu penopang perekonomian di Kecamatan 

Ulujami, melihat banyaknya usaha industri usaha konveksi yang telah 

berkembang baik skala kecil menengah maupun besar. Begitu juga yang 

terjadi di Desa Samong, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, 

masyarakat disana sehari-hari bekerja di industri usaha konveksi ada yang 

sebagai bos dan ada yang sebagai kuli. Industri usaha konveksi di Desa 

Samong seakan sudah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat 

disekitarnya. 

  

                                                             
9Laporan jumlah perusahaan dan tenaga kerja di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, 

Data DISPERINDAKOP Kabupaten Pemalang. 
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Berikut adalah tabel terkait dengan pengusaha konveksi yang 

menjadikan persaingan bisnis di Desa Samong, Kecamatan Ulujami. 

 

 

Dari adanya permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul. “TINJAUAN EKONOMI 

ISLAM TERHADAP STRATEGI BERSAING PADA USAHA 

KONVEKSI DESA SAMONG KECAMATAN ULUJAMI”. 

  

Tabel 1.1 

 Daftar Pengusaha Konveksi Desa Samong Kecamatan Ulujami 

No.  Nama pengusaha Alamat 

1 Casworo Desa Samong RT/RW 03/05 

2 Wastro Desa Samong RT/RW 01/02 

3 Rohadi Desa Samong RT/RW 01/02 

4 H. Sarohi Desa Samong RT/RW 03/05 

5 Nasoha  Desa Samong RT/RW 03/05 

6 Riyanto  Desa Samong RT/RW 01/01 

7 Sugianto Desa Samong RT/RW 01/01 

8 M. Saefrudin Desa Samong RT/RW 01/02 

9 Maming Desa Samong RT/RW 02/02 

10 A’an Desa Samong RT/RW 02/02 
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B. Rumusan Masalah 

Dari apa yang penulis paparkan di latar belakang diatas dapat di 

identifikasikan masalah, maka dapat di rumuskan permsalahannya yaitu : 

1. Bagaimana persaingan usaha dalam Islam? 

2. Bagaimana usaha-usaha pengusaha konveksi Desa Samong dalam 

mempertahankan kualitas produksinya? 

3. Bagaimana persaingan pengusaha konveksi Desa Samong menurut 

Islam? 

C. Batasan Masalah 

Atas dasar permasalahan yang sudah di tetapkan diatas, peneliti 

dapat memfokuskan diri pada masalah yang akan di teliti tersebut sehingga 

permasalahn yang di teliti tidak meluas ke permasalah yang lain, maka 

peneliti masalah membatasi permasalah sebagai berikut : 

1. Lingkup penelitian ini terbatas pada pengusaha konveksi di Desa 

Samong, Kecamatan Ulujami, Pemalang. 

2. Penelitian ini menggunakan data para pengusaha konveksi di Desa 

Samong, Kecamtan Ulujami, Pemalang. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui persaingan usaha  dalam Islam. 

2. Untuk mengetahui usaha-usaha pengusaha konveksi dalam 

mempertahankan kualitas produksinya. 
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3. Untuk mengetahui persaingan pengusaha konveksi menurut Islam. 

 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 

segi teoritis ataupun segi praktis. 

1. Teoritis  

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pelengkap dalam kajian teoritis yang ada kaitannya dengan tinjauan 

ekonomi islam yaitu tentang  strategi bersaing pada usaha konveksi. 

2. Praktik  

a. Bagi penulis  

Dijadikan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan berkaitan dengan permasalahan yang di teliti 

khususnya di bidang konveksi yaitu tentang strategi bersaing pada 

pengusaha konveksi di Desa Samong, Kecamatan Ulujami. 

b. Bagi mahasiswa 

Sebagai bahan sumber referensi pengetahuan mahasiswa 

tentang persaingan di bidang usaha konveksi. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang persaingan 

yang ada di bidang usaha konveksi di Desa Samong, Kecamatan 

Ulujami. 

c. Bagi instansi terkait 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

informasi dan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah 

khususnya Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi dalam 
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menentukan segala bentuk kebijakan yang ada kaitannya dengan 

usaha perkonveksian di Desa Samong, Kecamatan Ulujami. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh karya ilmiah yang berbentuk sistematis dan 

kronologis, maka penyususunan sistematika penulisan dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memapaprkan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada pembahasan bab ini meliputi tentang landasan teori yang 

menjelaskan konsep industri, konsep persaingan produksi, konsep produksi 

dalam Islam, prinsip-prinsip bersaing dalam Islam, Selain itu, dalam bab ini 

juga dilengkapi penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum Desa Samong, jenis dan 

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, analisis keabsahan data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bagian pokok, yakni menganalisis strategi 

persaingan usaha dalam tinjauan ekonomi Islam pada pengusaha konveksi 
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di Desa Samong, Kecamatan Ulujami sesuai dengan tujuan penelitian. 

Persaingan usaha dalam Islam, usaha-usaha pengusaha konveksi di Desa 

Samong, Kecamatan Ulujami dalam mempertahankan kualitasnya, 

persaingan pengusaha konveksi Desa Samong menurut Islam. Hasil 

penelitian maupun hasil pengujian yang telah dilakukan akan dianalisis 

secara deskriptif. 

BAB V  PENUTUP 

Didalam bab ini meliputi: penarikan kesimpulan dan memberikan 

saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Persaingan usaha dalam ekonomi Islam yaitu bagaimana suatu para 

pelaku pasar bisa kompetitif. Kompetitif dalam hal ini yaitu dapat bersaingan 

serta bertahan dalam dunia pasar. Persaingan yang bagaimana suatu 

keunggulan produk untuk tidak memonapoli pasar akan produknya. Dalam 

pengertian ini ialah persaingan usaha yaitu produk bisa kompetitif, produk 

yang bisa disebanding-bandingkan dengan produk lainnya. 

Untuk menjamin kualitas produk perusahaan tidak hanya dilihat dari 

fisik barangnya akan tetapi juga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang memadai, untuk menjaga kelangsungan pengendalian kualitas produk 

perusahaan. Para pengusaha konveksi di Desa Samong dalam proses pencarian 

karyawan dilakukan dengan cara mengambil karyawan dari tetangga maupun 

masyarakat diluar Desa Samong dan tidak dilihat dari riwayat pendidikan 

lainnya melainkan dari niat yang sungguh-sungguh dan kemauan untuk 

bekerja. Selain itu untuk pengembangan mutu SDM yang dilakukan dengan 

cara controling atau pengawasan apabila ada model terbaru. 
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Persaingan pengusaha konveksi di Desa Samong dapat dibagi 

menjadi empat (4) bagian antara lain: 

1. Persaingan yang sehat 

Persaingan pengusaha konveksi di Desa Samong bisa dikatakan 

sehat, namun ada beberapa pengusaha yang masih melakukan 

persaingan yang kurang sehat. 

2. Kejujuran  

Kejujuran pengusaha konveksi di Desa Samong sendiri tidak seratus 

persen jujur, namun ketidakjujuran tersebut untuk menutupi kekurangan 

dalam usaha konveksinya. 

3. Keterbukaan  

Para pengusaha konveksi di Desa Samong memiliki tingkat 

keterbukaan yang cukup bagus, bisa dilihat dari para pengusaha 

konveksi yang saling mengingatkan mengenai usahanya. 

4. Keadilan  

Keadilan dalam usaha konveksi di Desa Samong sendiri bisa 

dibilang cukup adil, namun masih ada beberapa pengusaha yang tidak 

adil dengan cara mengurangi ukuran pada bahan. 
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B. Saran 

1. Semoga kedepannya para pengusaha konveksi di Desa Samong dapat 

lebih menerapkan ajaran islam dalam setiap kegiatan usaha konveksinya. 

2. Semoga tingkat keterbukan para pengusaha yang sudah cukup bagus bisa 

diikuti dengan tingkat keadilan, kejujuran dan persaingan yang lebih 

sehat lagi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai strategi bersaing 

hendaknya dengan metode penelitian yang lain sehingga hasil 

penelitiannya dapat menggambarkan secara menyeluruh mengenai 

strategi bersaing dalam usaha. 
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