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ABSTRAK 

Nama : Ismail  
NIM : 80100221039 
Judul Tesis : Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pendistribusian 

Kurban pada Masyarakat Kecamatan Ngapa Kabupaten 
Kolaka Utara 

 

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek 

Pendistribusian Kurban pada Masyarakat Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka 

Utara. Adapun rumusan masalah penelitian ialah: 1) Bagaimana praktek 

pendistribusian kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka 

Utara?, 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktek pendistribusian kurban di 

Kecamatan Ngapa dalam tinjauan hukum Islam?, 3) Bagaimana analisis terhadap 

praktek pembagian kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa dalam etika distribusi 

Islam?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan teologis-normatif dan sosiologis. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan 

analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Ngapa 

memprioritaskan pendistribusian kurban pada keluarga dan kerabat terdekat namun 

tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga diberikan kurban. Keterbatasan 

pemahaman masyarakat berakibat pada ketimpangan pendistribusian kurban. 

Masyarakat Kecamatan Ngapa juga mendistribusikan kurban secara langsung, sebab 

mereka dapat memastikan bahwa kurban tersebut telah tersalurkan. Hal ini tidak 

terlepas dari ketidaksenangan masyarakat terhadap pendistribusian kurban jika 

dikelola dalam sebuah struktur kepanitiaan. Pada perspektif etika distribusi Islam, 

dimensi persaudaraan, kasih sayang, dan kebersamaan telah terwujud dalam praktek 

pendistribusian kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa, meskipun praktek 

tersebut hanya terjadi dalam lingkup keluarga sahibul udhiyat. Namun pada dimensi 

keadilan distributif dan pemerataan belum terpenuhi. 

Implikasi dari penelitian ini membuktikan bahwa etika distribusi Islam 

memiliki peran penting dalam praktek pembagian kurban, masyarakat tentunya dapat 

lebih memahami tata kelola pendistribusian kurban. Temuan penelitian juga 

memberikan penekanan bahwa semangat berkurban mesti dibarengi dengan 

pengetahuan yang cukup tentang teknis pendistribusian kurban. Pemahaman 

seutuhnya tentang dimensi etika distribusi dalam praktek pembagian kurban tentunya 

akan memberikan nilai kemaslahatan pada praktek pendistribusian kurban dan tidak 

menyimpang dari tujuan hukum Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurban merupakan ajaran yang hampir menyatu pada aspek waktu 

pelaksanaannya dengan ibadah haji, namun berbeda dari aspek tempat dan 

pelakunya. Ibadah kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha, ibadah tersebut 

kadang diidentikkan dengan tradisi berkurban atau penyembelihan hewan. Fuad 

Amsari mengulas pentingnya upaya menjadi muslim yang sempurna dalam 

mempraktekkan ajarannya. Dalam hal ini, tentu diantaranya adalah soal 

bagaimana mengamalkan ajaran kurban sesuai dengan syariat dan tuntunan agama 

Islam.1  

Namun tidak berlebihan pula bila dikaji lebih jauh, bahwa peringatan hari-

hari besar keagamaan atau aktivitas dan praktek ibadah seperti kurban ini, apakah 

dijadikan sebagai kegiatan rutin biasa (ritual) atau memang sebagai ekspresi iman 

dan takwa karena Allah swt. Tentunya menjadi bahan perenungan, apakah 

perilaku kita tetap berjalan seperti hari-hari biasanya atau berubah setelah 

menjalankan semua ibadah, apakah tindakan kita selama ini merugikan orang 

banyak, dan apakah hidup kita masih bermegah-megahan atau telah berganti 

dengan pola hidup suka berbagi. 

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa banyak orang-orang di sekitar kita 

yang hidup dalam kemiskinan, serba kekurangan, dan mengalami tekanan hidup 

                                                             

1Fuad Amsari, Islam Kaafah; Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1995), h. 19.  
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yang semakin berat. Tentunya hal ini menjadi tujuan dari ibadah yang berdampak 

secara sosial. Dalam konteks inilah, pembahasan dan penafsiran sosial dalam 

praktek ibadah kurban penting didiskusikan lebih lanjut. 

Salah satu ajaran Islam yang sakral dan juga sarat dengan muatan 

kemanusiaan adalah ibadah kurban. Dalam konteks ini, ibadah kurban adalah 

kesempatan bagi si miskin untuk merasakan kenikmatan dari si kaya. Melalui 

ibadah kurban, diharapkan akan tumbuh rasa kepedulian sosial terhadap sesama 

serta merasa senasib sepenanggungan terhadap orang-orang yang ‘kurang mampu’ 

disekitar kita. Dari sinilah, M. Quraish Shihab menyatakan ibadah kurban 

merupakan ibadah yang sempurna sepanjang hayat manusia. Pasalnya, ibadah 

kurban merupakan ajaran tertua sepanjang sejarah kehidupan manusia yang terus 

berlangsung hingga saat ini.2  

Memahami ibadah kurban perlu banyak pendekatan, salah satunya adalah 

pendekatan sosial kontekstual. Ahmad Izzan menjelaskan bahwa memahami dan 

menafsirkan al-Qur’an bisa dilakukan dengan cara mengaitkan antara teks al-

Qur’an dengan konteksnya untuk kesempurnaan pemahaman.3 

Dengan teks yang berbeda tapi memiliki makna yang sama, Syafrudin juga 

mengungkap keistimewaan pendekatan kontekstual ketimbang hanya dengan 

memakai paradigma tekstual. Menurutnya, pendekatan kontekstual bisa 

menjembatani pemahaman teks yang kadang terputus dan terhenti pada bacaan 

                                                             

2M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 1997), h. 38. 

3Ahmad Izzan, Ulumul Qur’an; Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas al-Qur’an 

(Bandung: Tafakkur, 2011), h. 19.  
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dan tulisan.4 Di sini, pendekatan konteks dianggap bisa mengarahkan pembaca 

pada tujuan dan tindakan nyata. 

Pradana Boy menengarai bahwa problem krusial penafsiran al-Qur’an 

memang selalu berujung pada ranah fikih sebagai kunci praktis dalam ajaran 

Islam.5 Di sinilah, perlunya jalan tengah yang lebih arif, bijak, adil dan fleksibel 

sebagai respons keunikan tradisi, budaya dan khazanah Islam yang tersebar di 

segala penjuru alam dan zaman.  

 Dalam konteks ini pula, terkait tafsir menafsir kita perlu memahami dan 

menghayati apakah penafsiran yang dimaksud mengarah pada kepentingan 

tertentu dan ideologi-ideologi ataukah murni pada penafsiran yang membawa ke 

arah keadilan dan kesejahteraan sosial.6 Hal itu semua merupakan cakrawala dan 

wawasan baru yang menarik untuk dijadikan referensi pemahaman dalam studi 

tafsir sosial kontekstual dalam suatu masalah dan bahasan keislaman.  

Disinilah dapat dipahami bahwa ibadah kurban bukan semata-mata ibadah 

individual. Ibadah kurban sebagai ibadah yang secara khusus dilaksanakan sekali 

dalam setahun dalam hitungan bulan Qamariyah, tepatnya pada hari besar Islam 

yaitu Idul Adha. Ibadah kurban termasuk hari raya besar dalam agama Islam. 

Penyebutan hari besar Islam untuk Idul Adha ini disebabkan beberapa hal. 

Pertama, pada hari tersebut kaum muslimin melakukan shalat sunnah Idul Adha. 

                                                             

4Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

h. 29.   

5Pradana Boy, Fikih Jalan Tengah; Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah 

Masyarakat Modern (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), h. 14.  

6Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia; Dari Hermeneutika Hingga Ideologi (Jakarta: 

Teraju, 2003), h. 8.  
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Kedua, adanya perhelatan agung yaitu ibadah haji di Makkah. Ketiga, dalam 

momentum ini pula, ada peristiwa penyembelihan hewan kurban. 

Dalam momen kurban, hampir setiap muslim yang berkemampuan 

melaksanakan penyembelihan hewan kurban, entah secara perorangan ataupun 

berkelompok. Dalam pengertian terminologisnya, kurban adalah usaha 

pendekatan diri seorang hamba kepada penciptanya dengan jalan menyembelih 

hewan yang halal dan dilaksanakan dengan tuntunan syariat dalam rangka 

mencari ridha Allah swt.  

Banyak makna yang dapat dipetik dari ibadah kurban ini, baik secara 

ruhiyah maupun secara sosial-kemasyarakatan. Secara ruhiyah, ibadah ini bisa 

menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran ritual dari para pelakunya. Secara 

sosial-kemasyarakatan, ibadah kurban akan bermakna apabila kerelaan dan 

keikhlasan orang-orang yang melaksanakan kurban berimbas pada perilaku 

keseharian dan perhatiannya pada sesama, utamanya kaum miskin dan 

mustad’afiin. 

Secara esensial, tujuan ibadah kurban bagi umat Islam adalah semata-mata 

mencari ridha Allah swt. Ibadah kurban ini dimaksudkan untuk memperkuat dan 

mempertebal ketakwaan kepada Allah. Hal ini dijelaskan Allah dalam Q.S. Al-

Hajj / 22 : 36, 
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Terjemahnya: 

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar 

Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah 

olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri 

(dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah 

sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada 

padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah 

Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan 

kamu bersyukur.7 
 

Pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh umat terdahulu memang terlihat 

berbeda dengan syari'at kurban dalam Islam saat ini. Dalam Islam, risalah kurban 

merupakan ibadah yang syarat dengan makna. Kisah pengurbanan Nabi Ibrahim 

yang hendak mengurbankan anaknya Ismail yang kemudian diganti oleh Allah 

dengan domba, mengandung pesan bahwa pelaksanaan kurban selayaknya tidak 

membawa derita bagi manusia. Patut direnungkan, bahwa pelaksanaan ibadah 

kurban dalam Islam tidak hanya mengandung dimensi ibadah kepada Allah, tapi 

juga dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan ini nampak pada 

pendistribusian daging hewan kurban kepada yang berhak. Karenanya, para ulama 

ada yang membagi daging kurban menjadi tiga, yaitu: dimakan, diberikan kepada 

fakir miskin, dan disimpan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ إنِهمَا نَهَيْ  ِ صَلهى اللَّه ِ بْنِ وَاقدٍِ قاَلَ رَسُولُ اللَّه تكُُمْ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّه

   8)رواه مسلم( الهتيِ دفَهتْ فكَُلوُا وَادهخِرُوا وَتصََدهقوُاأجَْلِ الدهافهةِ 

Artinya: 

                                                             

7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2015), h. 336.   

8Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim 

(Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 1943. 
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Abdullah bin Waqid berkata, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya saya 

melarang sekelompok orang yang datang terburu-buru, oleh karena itu 

makan, simpan dan bersedekahlah.9 

 

Lebih dari itu, pembagian daging kurban kepada mereka yang berhak 

merupakan upaya pendekatan psikologis atas kesenjangan sosial antara si miskin 

dan si kaya. Ibadah kurban adalah wahana hubungan kemanusiaan yang dilandasi 

oleh semangat sense of belonging dan sense of responsibility yang bisa 

menebarkan rasa kasih sayang antar sesama dalam rangka untuk mendekatkan diri 

kepada Allah swt.  

Selain makna sosial di atas, ibadah kurban juga bisa menjadi sarana untuk 

membentuk kepribadian yang penuh toleransi, media menebar kasih sayang, serasi 

dan jauh dari keegoisan. Hubungan yang baik akan terjalin antara yang kaya dan 

miskin. Setidaknya selama beberapa hari tersebut orang-orang yang miskin akan 

merasakan kesenangan. Kalau saja hal itu bisa berlangsung terus, setidaknya 

untuk kebutuhan pokok, tingkat kemiskinan di masyarakat bisa saja akan 

menurun. Hilangnya sikap egois dan kikir itu akan berpengaruh baik bagi 

kehidupan dan penghidupan orang itu sendiri dan masyarakat luas. 

Penyembelihan hewan kurban adalah salah satu ritual dari makna 

pengorbanan untuk menggapai ketakwaan kepada Allah swt, hewan kurban yang 

disembelih juga menunjukkan respon masyarakat terhadap seruan ibadah kurban 

makin meningkat. Ibadah kurban yang ditunaikan saatnya berfungsi bukan saja 

menggugurkan kewajiban tapi lebih dari itu mampu memberikan manfaat dan 

                                                             

9Imam Muslim, Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan Binaqli al-Adli 'an al-

Adl ila Rasulillah, terj. Fachruddin HS, Terjemah Shahih Muslim (Jakarta: Bulan Bintang), h. 

1934. 
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menjadi solusi sebagai jawaban atas kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Sebab 

kebiasaan sebagian kalangan dalam berkurban hanyalah identik dengan berpesta 

dalam 2 sampai 3 hari setelah Idul Adha, sementara dalam waktu 11 bulan ke 

depan bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin, memakan daging hanyalah 

menjadi khayalan, belum lagi kondisi Indonesia yang rentan dengan masyarakat 

yang masih berada dalam kemiskinan. 

Pada hakikatnya perayaan Idul Adha menjadi momen yang sangat penting 

dan memiliki makna luas terlihat dari esensi sejarah hingga prosesnya pada zaman 

kini. Perayaan Idul Adha dirayakan secara mendalam, salah satunya di negara 

kebangsaan muslim, yakni Arab Saudi. Negara tersebut melaksanakan perayaan 

Idul Adha selama empat hari tergantung keberagaman kultur masyarakatnya. Pada 

pelaksanaannya umat muslim yang sedang menunaikan ibadah haji di negara 

tersebut akan melaksanakan ibadah kurban di Mina dengan penuh khidmat. 

Selanjutnya, perayaan Idul Adha terasa harmoni dan beragam terlihat di negara 

Pakistan yang melaksanakan perayaan Idul Adha selama tiga hari, pada prosesnya 

umat muslim melaksanakan ibadah kurban sama halnya seperti di Indonesia dan 

negara lainnya.10  

Terlihat dari sisi lain, terdapat perbedaan perayaan idul adha dengan negara 

non-Muslim dalam pelaksanaannya masyarakat di sana cenderung melaksanakan 

perayaan Idul Adha dengan keluarga dan tidak terlalu ramai (minoritas). Seperti di 

Australia sebagai negara minoritas Muslim, ketika hendak melaksanakan  ibadah 

                                                             

10Amelia. D, Arab Saudi Tetapkan 28 Juni sebagai Idul Adha 2023. Diakses pada 27 Juni 

2023. Melalui link https://www.koranmandala.com/religi/8875/arab-saudi-dan-muhammadiyah-

tetapkan-28-juni-sebagai-idul-adha-2023-pemerintah-indonesia-kapan. 
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kurban dengan cara yang cukup praktis, yaitu dengan melalui situs online di mana 

seseorang dapat membayar secara online harga hewan kurban yang dikehendaki. 

Ada opsi berkurban dengan canned qurban, yaitu daging yang dimasukkan ke 

dalam kaleng dijadikan kornet dan dikirim ke negeri-negeri miskin yang 

membutuhkan. Ini dilakukan karena Australia negeri kaya dan setiap hari orang 

makan daging, dan juga sulit mencari fakir miskin di negara tersebut.11 

Praktik kurban dengan cara berdonasi dilakukan pada negara-negara Eropa 

seperti Belanda. Skema donasi untuk kurban cukup beragam, misalnya yang 

ditawarkan Islamic Relief melalui website mereka Islamicrelief.org.au. Lembaga 

itu membuat empat grup kurban dari A sampai D yang masing-masing memiliki 

daftar negara-negara tujuan alokasi daging kurban dengan harga yang berbeda. 

Harga termurah di grup A, yaitu A$99 dengan tujuan penyaluran ke Mali, Nigeria, 

dan Malawi. Banderol harga termahal ada di grup D, yakni sebesar A$500 yang 

akan diberikan kepada masyarakat muslim di Irak, Yordania, dan Turki. Sedikit 

berbeda dengan yang ditawarkan di Australia, di Belanda yang Islam sebagai 

agama terbesar kedua penduduknya, Islamic Relief menawarkan lima grup dari A 

sampai E, dengan negara-negara tujuan yang berbeda dari yang ditawarkan di 

Australia, salah satu grup yang ditawarkan ialah beberapa negara dengan 

                                                             

11Nadirsyah Hosen, Bagaimanakah Cara Beribadah Kurban di Australia. Diakses pada 27 

Juni 2023. Melalui link https://insuriponorogo.ac.id/serambi/opini/bagaimana-cara-beribadah-

kurban-di-australia.    
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kerentanan seperti pengungsi Suriah dan Gaza. Grup itu dibanderol dengan harga 

termahal di antara empat grup lainnya, yaitu 300 euro.12 

Greg Noakes dalam tulisannya yang berjudul All Abut Eid menjelaskan, 

pelaksanan Idul Adha di Amerika Utara lebih sulit dilaksanakan daripada Idul 

Fitri. Ini disebabkan pada perayaan Idul Adha terdapat penyembelihan hewan 

kurban. Di Amerika Utara, untuk melaksanakan kurban sangat sulit dilakukan 

karena kurangnya fasilitas yang tersedia. Beberapa masjid di sana menjalin kerja 

sama dengan peternakan atau abbatoirs untuk jamaah mereka agar dapat 

berkurban. Sementara, Muslim lainnya menyalurkan dana kurban kepada 

organisasi amal untuk disalurkan kepada keluarga miskin di seluruh dunia.13 

Terdapat perbedaan pandangan ulama tentang pendistribusian daging 

kurban keluar dari negara asal. Menurut Madzhab Hanafi, makruh hukumnya 

mengirim hewan sembelihan keluar negara, kecuali jika mengirimkan kepada 

kerabatnya, atau kepada sekelompok komunitas orang yang sangat membutuhkan 

dibanding orang yang tinggal di negara itu, walaupun tidak bisa tidak dan harus 

dikirim ke negara lain, hal ini tetap diperbolehkan dan mendapatakan pahala 

meskipun makruh hukumnya. Madzhab Maliki berpendapat tidak boleh 

mengirimkannya ke daerah yang melebihi batas diperbolehkannya mengqashar 

shalat, melainkan jika penduduk daerah tersebut sangat membutuhkan dari pada 

penduduk daerah atau negara yang berkurban, maka wajib mengirimkan hewan 

                                                             

12Hijroatul Maghfiroh, Tidak Ada Kurban Idul Adha di Australia. Diakses pada 27 Juni 

2023. Melalui link https://mediaindonesia.com/opini/593343/tidak-ada-kurban-idul-adha-di-

australia. 

13Greg Noakes, Issues in Islam; All About Ied (The Washington Report On Middle East 

Affairs, Washington Vol. X, lss. 9, 1992), h. 72.  
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kurban ke daerah atau negara yang membutuhkan tersebut lebih banyak, dan 

menyisakan sedikit bagi penduduk negara atau daerah yang berkurban. Madzhab 

Hanbali dan Syafi’i berpendapat sama dengan pendapat Madzhab Maliki, yakni 

diperbolehkan mengirimkannya ke negara atau daerah yang jaraknya kurang dari 

jarak diperbolehkannya mengqashar shalat, dari negara yang terdapat harta atau 

hewan kurban, dan diharamkan mengirimkan hewan sembelihan sebagaimana 

zakat ke negara yang jaraknya sepadan dengan jarak diperbolehkannya 

mengqashar shalat atau melampaui batas tersebut.14 Para Ulama’ Mu’ashir 

(modern) juga sepakat memilih pendapat tentang diperbolehkannya menyalurkan 

hewan kurban ke negara yang kaum musliminnya sangat membutuhkan bantuan, 

semisal negara Bosnia Herzegovina, Sudan, negara–negara miskin di Afrika dan 

negara-negara Islam yang lain di mana mereka sangat darurat akan kebutuhan 

bantuan tersebut di negara mereka. 

Hukum asal dalam permasalahan ini diperbolehkan atau jawaz, jikalau zakat 

fitrah yang wajib menurut ijma’ ulama’ saja boleh dialihkan dari negara orang 

yang berzakat ke negara lain demi kemashlahatan dan kebutuhan, maka hewan 

kurban yang hukumnya adalah sunnah muakkadah juga akan berlaku demikian, 

meski beberapa ulama’ melarang akan hal tersebut dengan mengambil argument 

akan hilangnya syi’ar Islam.  

Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar 

kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan 

                                                             

14Wahbah al-Zuhali, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Dimsyiq: Dâr al-Fikr, 1989), h. 292-

293.   
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Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang 

kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.15 

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan 

kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam 

memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan 

masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan 

mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat.16 

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam 

ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan 

dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata 

dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Selain itu, ada pula 

pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu 

pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi 

tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi). 

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal 

pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan 

kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai 

oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang 

menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan 

bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan 

antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan 

                                                             

15M. Holis, Sistem Distribusi dalam Perspektif Islam (Jurnal Masharif al-Syariah Edisi I 

Vol 2, 2016), h. 1-14.  

16A. Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 26.  



12 

antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat 

lainnya. Syari’at Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi 

distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan 

lugas diantaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-

sumbernya yang terpenting.17 

Walaupun kurban sudah menjadi aktivitas rutin setiap tahun, namun sering 

terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaannya, dalam hal ini ialah aspek 

pendistribusian daging hewan kurban tersebut. Hal ini dapat terlihat pada 

masyarakat Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, dari 

141.151 penduduk Kabupaten Kolaka Utara, terdapat data indikator kemiskinan 

sebanyak 19.464 jiwa atau 13,79 % dari jumlah penduduk Kabupaten Kolaka 

Utara. Adapun jumlah keluarga penerima bantuan sosial di Kecamatan Ngapa 

sendiri sebanyak 611 kepala keluarga.18 Dari data tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kecamatan Ngapa Kabupaten 

Kolaka Utara tergolong cukup banyak dan sudah semestinya mendapat perhatian 

lebih dari orang-orang disekitarnya, termasuk dalam hal ini para pekurban. 

Selanjutnya, merujuk pada data jumlah hewan kurban tahun 2023 M / 1444 H 

                                                             

17Nunung Nurlaela, Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis 

dalam Sistem Ekonomi Islam (Jurnal Ekonomi Islam At-Tauzi Vol 17: STEI Hamfara, 2017), h. 

177.  

18Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Utara Dalam Angka 

(Kolaka Utara Regency in Figures 2023) (BPS Kabupaten Kolaka Utara, CV Metro Grafika), h. 

51.   
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pada tiap kecamatan yang dirilis oleh Kementerian Agama Kabupaten Kolaka 

Utara dapat ditelisik pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1 

Laporan Jumlah Hewan Kurban se-Kabupaten Kolaka Utara19   

 

No Nama Kecamatan 
Jumlah Hewan Kurban 

Sapi Kambing 

1 Wawo 27  

2 Ranteangin 30 2 

3 Lambai 21  

4 Lasusua 79 1 

5 Katoi 32  

6 Kodeoha 36  

7 Tiwu 18  

8 Ngapa 60  

9 Watunohu 34  

10 Pakue 33 2 

11 Pakue Tengah 35  

12 Pakue Utara 44 3 

13 Batuputih 38 1 

14 Porehu 31 4 

15 Tolala 9  

 JUMLAH 521 15 

 

Data di atas menunjukkan bahwa dari jumlah hewan kurban yang ada di 

Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Ngapa menduduki peringkat kedua 

terbanyak jumlah hewan kurban setelah Kecamatan Lasusua. Hal ini 

                                                             

19Sumber data diambil dari arsip Kantor Kecamatan Ngapa pada tanggal 10 Januari 2023 di 

Kantor Kecamatan Ngapa.  
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menunjukkan bahwa antusias masyarakat dalam berkurban di Kecamatan Ngapa 

tergolong cukup tinggi. 

Namun sayangnya, tingginya jumlah hewan kurban yang terdapat pada 

Kecamatan Ngapa tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman masyarakat dalam 

proses pendistribusiannya. Tidak adanya panitia khusus yang mengurus 

pendistribusian kurban tersebut dan data yang jelas terkait jumlah warga sekitar 

yang tergolong kurang mampu menyebabkan pemilik kurban mengambil jalan 

pintas dengan cara membagikan daging sembelihan kurban kepada keluarga 

terdekat mereka. Jumlah pembagiannya pun tidak merata, tergantung pada 

keinginan si pemilik kurban.   

Melalui permasalahan yang muncul di atas, penulis bermaksud melakukan 

penelitian tentang praktek pendistribusian hewan kurban pada masyarakat 

Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dengan mengangkat judul pembagian 

daging kurban yang ditinjau dari asas maslahat dan mengambil kasus pada 

masyarakat Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. 

    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan 

sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah ‘Bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap praktek pendistribusian daging hewan kurban di 

Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara’. Dari pokok permasalahan tersebut 

dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana praktek pendistribusian kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa 

Kabupaten Kolaka Utara? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktek pendistribusian kurban di 

Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara? 

3. Bagaimana analisis terhadap praktek pendistribusian kurban pada masyarakat 

Kecamatan Ngapa dalam tinjauan hukum Islam?  

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dalam tesis ini ialah tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

pendistribusian daging hewan kurban pada masyarakat Islam di Kecamatan Ngapa 

Kabupaten Kolaka Utara. Berkaitan dengan praktek pendistribusian tersebut, 

diperlukan sebuah penelitian yang dirumuskan dalam  deskripsi fokus dan 

menjadi variabel dalam penelitian, yaitu:  

1. Praktek pendistribusian daging hewan kurban yang dipraktekkan oleh 

masyarakat Muslim Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara 

2. Aspek adat istiadat yang melatarbelakangi praktek pendistribusian daging 

hewan kurban pada masyarakat Muslim Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka 

Utara 

3. Cara menentukan bagian daging hewan kurban dan sebab atas penentuan 

bagian oleh pekurban kepada para penerima daging kurban    

4. Hukum Islam merupakan kaidah, asas, prinsip, dan aturan yang digunakan 

untuk menata masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur‘an, Hadis Nabi saw, 

pendapat sahabat, tabi‘in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa 
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dalam kehidupan umat Islam.20 Untuk merealisasikan kemaslahatan umat 

manusia dan perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum, 

dibutuhkan pemahaman maqāsid syari’ah, sebab penetapan hukum dalam 

Islam harus bermuara pada maslahat. 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang 

sudah pernah dilakukan pada masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa 

kajian yang diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau 

penelitian yang pernah ada. Selain itu kajian penelitian terdahulu sangat penting 

untuk menjadi bahan perbandingan. Adapun penelitian yang dimaksud dalam hal 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Julistiawaty dengan judul Implementasi Kebijakan Penggunaan 

Kartu Kelayakan Hewan Kurban di Kota Makassar. Penelitian ini menjelaskan 

tentang implementasi penggunaan kartu kelayakan hewan kurban di Kota 

Makassar, di mana terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung penggunaan Kartu Kelayakan 

Hewan Kurban di Kota Makassar yaitu: Pertama, Perda Nomor 4 tahun 2003 

sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan. Kedua, animo masyarakat 

dalam menyelenggarakan ibadah kurban. Ketiga, adanya komitmen dari aparat 

pelaksana terkait dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban. Disamping itu pula terdapat faktor penghambat 

                                                             

20Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid IV (Cet. I; Jakarta: PT.Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1997), h. 1281.  
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dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu: Pertama, perilaku kelompok 

sasaran yang belum mengetahui dan memahami kebijakan penggunaan kartu 

kelayakan hewan kurban akibat minimnya atau kurangnya sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh instansi terkait. Kedua, keterbatasan sumber daya dan 

jumlah personil yang berkompeten. 

2. Penelitian oleh M. Aris Munandar dengan judul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Iuran Kurban Idul Adha Pada Madrasah (Studi Pada Madrasah di 

Kota Lampung). Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa praktek 

pelaksanaan ibadah kurban yang diikuti oleh puluhan bahkan ratusan siswa-

siswi melalui iuran dalam setiap bulannya, secara syariat tidak dapat dihukumi 

sebagai ibadah kurban, tetapi tetap mendapatkan pahala ibadah sekaligus 

bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi dalam hal 

kepedulian kepada fakir miskin. Tinjauan hukum Islam terhadap kurban 

dengan model seperti ini statusnya bukanlah kurban, karena secara zatnya 

seekor sapi terkumpul dari tujuh orang, seekor kambing untuk satu orang, jika 

satu sapi lebih dari tujuh orang dan kambing lebih dari satu orang, maka dia 

tidak memenuhi kriteria kurban, sehingga statusnya bukanlah kurban, akan 

tetapi hanya shadaqah sunnah saja. Adapun kurban seekor kambing, tidak 

disyariatkan dengan cara iuran, sebab hal tersebut tidak pernah dicontohkan 

Nabi saw maupun dari sahabat. 

3. Penelitian oleh Aji Pribadi dengan judul Arisan Kurban Di Masjid Al-Muttaqin 

Kota Metro Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini 

menjelaskan bahwa arisan kurban merupakan pengumpulan sejumlah uang 
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oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan 

penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan 

ibadah kurban pada tahun itu. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan 

giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan 

undian pada tahun-tahun berikutnya.  

Penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa praktek arisan kurban yang 

dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan, maka hal tersebut 

dibolehkan dalam syariat. Hal ini ditandai dengan tahapan yang mulai dari 

penarikan dana, jumlah nominal yang harus dibayarkan, metode pembelian 

hewan kurban, pembagian hewan kurban, serta sisa dari uang pembelian yang 

dilakukan berdasarkan prinsip transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi dan 

menguntungkan salah satu pihak. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan arisan 

mulai dari penarikan sampai dengan pembagian adalah hal yang telah 

disepakati bersama tanpa ada pihak yang merasa keberatan. Tiap peserta arisan 

juga memiliki beban yang harus dibayarkan dengan nominal yang sama tanpa 

dibeda-bedakan. Jumlah total keseluruhan uang yang harus dibayarkan pun 

juga sama sampai putaran terakhir. 

4. Penelitian oleh Nor Syuhana Azilah dengan judul Kurban Dalam Tradisi 

Islam; Relasi Sosial dan Masyarakat (Studi di Banda Aceh Indonesia dan 

Kedah Malaysia). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa berkurban merupakan 

ibadah yang disyariatkan sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian 

setelah datangnya Nabi Muhammad saw. Pada dasarnya, berkurban merupakan 

satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah swt yang bertujuan untuk 
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meningkatkan ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya di 

mana ibadah ini juga sarat dengan nilai sosial dalam mewujudkan masyarakat 

sejahtera lahir dan batin. Kurban di Banda Aceh (Indonesia) dan Kedah 

(Malaysia) dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari Tasyriq, namun 

terdapat perbedaan dari segi tradisi. Di Banda Aceh, penyembelihan hewan 

kurban dilakukan di masjid dan setelah selesai, daging tersebut dibagi oleh 

panitia masjid atau pekurban itu sendiri kepada fakir miskin. Masyarakat yang 

mendapatkan kupon dari panitia akan diberikan jatahnya masing-masing sesuai 

yang telah ditentukan oleh panitia kurban. Tetapi di Kedah, ada sebagian 

masjid yang mengadakan kenduri (acara khusus) secara bergotong-royong 

dengan memasak daging kurban tersebut dan menikmatinya bersama-sama. 

Selain itu, kegiatan penyembelihan di Banda Aceh dilakukan di masjid, 

sedangkan di Kedah tidak hanya di masjid tetapi juga dilakukan di kediaman 

sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini ialah tradisi kurban yang berlaku di 

antara dua negara tersebut cuma berbeda dari segi adatnya, namun segi syariat 

yang dijalankan tetaplah sama. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Lili Maulana dengan judul Makna Kurban 

Dalam Perspektif Hadis. Penelitian ini mengkaji mengenai makna dibalik 

peristiwa kurban yang sesungguhnya yang ditinjau dari perspektif hadis. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan 

menggunakan Kutub as-Sittah dan al-Maktabah al-Syamilah. Kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu bahwa makna kurban dalam pandangan hadis disini 

memiliki beberapa makna yaitu makna spiritual dari pelaksanaan kurban yaitu 
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kita lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sedangkan makna 

sosialnya yaitu kita dapat memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin di 

sekitar kita dengan membagikan daging hewan kurban tersebut. Dengan begitu 

akan tumbuh sikap kepedulian sosial terhadap sesama. Kemudian kesimpulan 

makna kurban menurut pandangan ulama yaitu keikhlasan yang mendasari 

segala sesuatu yang kita lakukan termasuk kurban. 

Dari hasil penelusuran, penulis berkesimpulan bahwa penelitian tersebut 

memiliki kesamaan dalam aspek tema kurban saja, namun tidak mengkaji pada 

aspek pendistribusian kurban. Selain itu, terdapat perbedaan lokasi penelitian dari 

beberapa penelitian sebelumnya.  

 

E. Kerangka Teoretis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan 

dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasikan 

terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.21 Teori yang 

digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah teori yang berhubungan dengan 

pendistribusian daging hewan kurban yang didasarkan pada pandangan ulama 

fikih. 

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum ibadah kurban, 

diantaranya yaitu: 

1. Pendapat yang mengemukakan bahwa ibadah kurban itu wajib, salah satunya 

adalah Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa “hukum berkurban itu 

                                                             

21Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, 1986), h.125.  
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wajib”. Kurban itu wajib apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan, 

terlebih lagi jika ia telah bernadzar untuk berkurban. Ia wajib menyedekahkan 

seluruhnya dan tidak boleh dijual sekalipun kulitnya.22 Seseorang diwajibkan 

untuk menyembelih atau berkurban dengan unta, sapi dan kambing.23 

2. Imam Syafi’i dan Imam Malik, berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya 

sunnah muakkad (sangat dianjurkan).24 Mazhab Maliki menyebutkan bahwa 

hukum sunnah ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak melakukan 

perjalanan haji, sedangkan bagi jamaah haji diwajibkan untuk melakukan 

penyembelihan kurban di Mina.25 

Para ulama sependapat bahwa ibadah kurban tidak sah kecuali 

menggunakan binatang ternak (bahimatul an-‘am), yaitu: unta, sapi/kerbau, 

kambing atau domba dan semua hewan yang termasuk jenisnya. Dengan demikian 

tidak sah berkurban dengan menggunakan binatang selainnya.26  

Selanjutnya, tentang hewan yang paling utama untuk dikurbankan, terdapat 

perbedaan pendapat ulama, yaitu: 

1. Menurut Madzhab Maliki, secara berurutan, hewan yang paling utama untuk 

dikurbankan dari jenis domba dan kambing adalah domba jantan, domba jantan 

yang dikebiri, domba betina, lalu kambing. Urutan selanjutnya setelah kambing 

adalah sapi lalu unta. Hal ini melihat pada rasa dagingnya yang lebih lezat. 

                                                             

22Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 478-479.  

23Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4 (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), h. 273.  

24Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 

h. 505.  

25M. Nur Madwan, Kurban Dalam Syarat Islam (Yogyakarta: Bina Mulya Usaha, 

1993), h. 473. 

26Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, h. 9.  
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Disamping itu, Rasulullah saw juga berkurban dengan dua ekor domba jantan, 

sementara beliau tidak mungkin berkurban kecuali dengan hewan yang terbaik. 

Demikian juga sekiranya Allah swt mengetahui ada hewan lain yang lebih baik 

dari domba, niscaya Allah akan mengganti Nabi Ismail dengannya (yaitu 

ketika Nabi Ibrahim menyembelihnya).  

2. Madzhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, hewan 

kurban yang paling utama adalah unta, baik yang jantan atau betina (karena 

unta adalah yang paling banyak dagingnya) lalu sapi, lalu domba, lalu yang 

terakhir kambing (sebab daging domba lebih enak dari daging kambing). Hal 

itu dilihat dari sisi hewan yang paling banyak dagingnya, sehingga lebih 

bermanfaat bagi fakir miskin. Menurut pendapat yang dipandang lebih kuat 

dalam Madzhab Syafi’i, hewan jantan lebih utama dibanding yang betina sebab 

dagingnya lebih enak. Sementara itu menurut mazhab Hanbali, domba jantan 

yang dikebiri lebih utama dibanding domba betina dikarenakan dagingnya 

lebih banyak dan lebih enak. Lebih lanjut, menurut kedua mazhab ini, hewan 

pejantan lebih utama untuk dikurbankan dibanding hewan jantan yang dikebiri. 

Demikian juga, hewan yang gemuk lebih utama dibanding yang tidak gemuk. 

3. Menurut Mazhab Hanafi, hewan kurban yang paling utama adalah yang paling 

banyak dagingnya. Prinsipnya adalah bahwa apabila ada dua jenis hewan 

kurban yang sama dalam jumlah dagingnya dan harganya, maka yang lebih 

utama adalah yang dipersembahkan yang lebih lezat dagingnya. Adapun jika 

berbeda, maka jelas yang lebih utama dipersembahkan adalah yang lebih baik. 

Oleh karena itu, secara berurutan, yang lebih utama adalah hewan jantan yang 
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dikebiri, jika tidak ada barulah dipilih yang betina. Selanjutnya, hewan yang 

berbulu putih dan bertanduk lebih utama dari yang selainnya.27 

Setelah selesai disembelih, daging hewan kurban tersebut kemudian 

dibagikan. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu mengenai 

seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, yang untuk disedekahkan 

dan untuk dihadiahkan yaitu, sebagian ulama berpendapat bahwa menyedekahkan 

hewan kurban seluruhnya itu lebih baik.  

Untuk memahami yang dimaksud oleh peneliti, peneliti menguraikan 

kerangka teoritis agar tercipta persamaan pendapat dalam mengetahui dan 

memahami arah pemikiran peneliti dalam menjabarkan isi pokok tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

27Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Jilid V, h. 272-274.  
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Ibadah kurban termasuk ajaran ideal, namun demikian dalam prakteknya 

masih terdapat persoalan yang dijumpai dalam pelaksanaannya, khususnya dalam 

hal pendistribusiannya kepada masyarakat. Hal itu disinyalir, diantaranya, karena 

adanya pemahaman yang cenderung tekstual ketimbang kontekstual sosial. 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Untuk mengetahui praktek pendistribusian kurban pada masyarakat 

Kecamatan Ngapa  

b. Untuk mengelaborasi persepsi masyarakat Kecamatan Ngapa terhadap 

praktek pendistribusian daging kurban dalam tinjauan hukum Islam  

c. Untuk menganalisis praktek pembagian kurban pada masyarakat Kecamatan 

Ngapa dalam etika distribusi Islam 

2. Kegunaan Penelitian: 

a. Sebagai salah satu upaya pengembangan wawasan, sehingga diperoleh 

pemahaman yang relevan mengenai praktek pembagian daging hewan 

kurban di kalangan masyarakat.  
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b. Sebagai bahan masukan untuk menentukan praktek pembagian daging 

hewan kurban selanjutnya, khususnya pada masyarakat Kecamatan Ngapa 

Kabupaten Kolaka Utara 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Syariat Ibadah Kurban 

Kurban merupakan salah satu ibadah yang dilakukan secara rutin oleh 

masyarakat muslim, di mana pelaksanaannya bersamaan dengan ibadah haji. Pada 

momentum kurban, setiap muslim yang memiliki kemampuan melaksanakan 

penyembelihan hewan kurban, baik secara personal atau secara kelompok, 

lembaga swasta maupun pemerintah. 

Kurban berasal dari bahasa Arab قربان yang berarti dekat, yaitu mendekatkan 

diri kepada Allah dengan amalan-amalan tertentu. Dalam syariat Islam, kurban 

juga dikenal dengan istilah uḍhiyah (اضحية) yang berarti penyembelihan binatang 

kurban setelah melaksanakan salat Idul Adha.1 Uḍhiyah adalah binatang (seperti 

unta, sapi, domba dan kambing) yang disembelih pada hari-hari nahar sebagai 

bentuk pendekatan kepada Allah swt.2 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kurban berarti 

mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih 

pada hari raya lebaran haji).3 Kata kurban dalam bahasa Indonesia adalah 

terjemahan dari bahasa Arab. Dalam penelusuran penulis, ditemukan tiga buah 

kata yang mempunyai pengertian kurban, yaitu: al-nahr, qurban, dan udhiyah.  

                                                           

1Ahmad Mukhtar Umar, Mu’jam al-Lugah al-Arabiyyah al-Mu’āṣirah Jilid I (Kairo: 

Alamul Kutub, 2008 M / 1429 H), h. 1350.  

2Ahmad Mukhtar Umar, Mu’jam al-Lugah al-Arabiyyah al-Mu’āṣirah, h. 1351.  

3Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 545.  
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Kata al-nahr (النهر) hanya sekali terdapat dalam al-Qur’an dalam surat al-

Kautsar dengan menggunakan bentuk amr yaitu inhar (انهر) terambil dari kata 

nahr yang dari segi bahasa berarti dada; sekitar tempat untuk meletakkan kalung. 

Jika dikatakan nahartuhu ( نهرته)  maka maknanya saya mengenai dada dalam arti 

menyembelihnya. Firman Allah dalam Q.S. Al-Kautsar / 108 : 1-2, sebagai 

berikut: 

  
     
      

Terjemahnya:  

1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 

2}. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.4 
 

Dalam surah ini, kata ṣhalli bukan berarti shalat wajib ataupun shalat 

sunnah tetapi mengandung arti beribadah. Sedangkan kata an-naḥr, terdapat 

beberapa pendapat, ada yang memaknai perintah menyembelih binatang, baik 

dalam rangka shalat Idul Adha ataupun aqiqah. Pendapat lainnya adalah bahwa 

makna tersebut meletakan tangan pada an-naḥr yaitu dada. Quraish Shihab 

memaknai kata tersebut sebagai menyembelih binatang, baik dalam konteks Idul 

Adha ataupun aqiqah.5 

Bentuk yang kedua adalah kata (قربان) Kurban, kata yang digunakan untuk 

pengertian pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri dapat ditemukan dalam dua 

firman Allah dalam yakni dalam Q.S. Al-Maidah / 5 : 27, sebagai berikut: 

                                                           

4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Lajnah Pentashihan Mushaf 

AL-Qur’an: Jakarta, 2015), h. 602.    

5Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. I 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 563.  
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Terjemahnya: 

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) 

menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, 

maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak 

diterima dari yang lain (Qabil). Ia (Qabil) berkata: "Aku pasti 

membunuhmu!". Habil berkata: “Sesungguhnya Allah hanya menerima 

(kurban) dari orang-orang yang bertakwa”.6 
 

Bentuk yang ketiga adalah kata (أضحية) Udhiyah. Udhiyah dapat ditemukan 

dalam beberapa bentuk yaitu udhiyah, idhiyah (dengan bentuk jamaknya uddhahi, 

dhahiyah), Adhah (dengan bentuk jamaknya dhahaya), dan adha.7 Kurban secara 

etimologi yaitu hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari 

raya Idul Adha. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan nama 

waktunya yaitu Dhuha (matahari naik sepenggalan).8Sebab pada waktu itulah 

ibadah kurban dilaksanakan.  

Bila dilacak sejarahnya, ibadah kurban sudah ada sejak Nabi Adam as. 

Menurut Quraish Shihab, dalam Tafsir al-Misbah, kurban pertama kali yang 

terjadi di muka bumi ini adalah kurban yang dilakukan oleh dua putera Nabi 

                                                           

6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 110.  

7Zakaria Maulana Muhammad al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik ilâ al-Muwaththa’ (Bayrût: 

Dâr al-Fikr, 1974), h. 224.  

8Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Dimsyiq: Dâr al-Fikr, 1989), h. 594. 

Lihat juga Louise Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam (Maktabah asy-Syarqiyah, 1986), 

h. 820.  
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Adam (Habil dan Qabil).9 Secara formalistik, sejarah ibadah kurban bermula dari 

Nabi Ibrahim as, yakni tatkala ia bermimpi diperintah oleh Allah untuk 

menyembelih Nabi Ismail as, putera yang sangat dicintainya.10 

Pelaksanaan ibadah kurban pada masa Nabi Muhammad saw disyariatkan 

pada tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan pensyariatan zakat fitrah, zakat 

mal, dan Shalat Ied.11  

Adapun hadis yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban ialah hadis 

yang diriwayatkan oleh oleh Aisyah ra, 

ِ صَلَّى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا عَمِلَ آدمَِيٌّ مِنْ عَنْ عَائِشَةَ أنََّ رَسُولَ اللََّّ اللََّّ

ِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لتَأَتْيِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ  عَمَلٍ يوَْمَ النَّحْرِ أحََبَّ إلِىَ اللََّّ

ِ بمَِكَانٍ  قبَْلَ أنَْ يقََعَ مِنْ  بقِرُُونهَِا وَأشَْعاَرِهَا وَأظَْلََفهَِا وَأنََّ الدَّمَ ليَقََعُ مِنْ اللََّّ

 12)رواه الترمذي( الْْرَْضِ فطَِيبوُا بهَِا نفَْسًا

Artinya: 

Aisyah ra menuturkan bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Tidak ada 

amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari penyembelihan (Idul Adha) 

yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah (hewan 

kurban) karena sesungguhnya, ia (hewan kurban) akan datang pada hari 

kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sungguh, darah tersebut 

akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. 

Maka, bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban!. (HR. At-Tirmidzi).13 

                                                           

9Lihat Q.S. Al-Maidah/5 : 27.  

10Lihat Q.S. Ash-Shaffat/37 : 102-107.  

11Abdul Azis Dahlan et. al, “Kurban” dalam Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: 

Ichtitiar Baru van Hoeve, 1996), h. 994. Lihat pula Hasan Kamil al-Multawi, Fiqh al-Ibadat ‘ala 

Mazhab Imam Malik (Kairo: Mathba’ah as-Sa’adah, 1978), h. 318.  

12Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi (Cet. II; Riyadh: 

Maktabah al-Ma’arif linnasyri Wattauzi’, 2008 H / 1429 M), h. 435.  

13Imam Tirmidzi, Al-Jamik al-Mukhtashor min al-Sunan 'an Rasulillah wa Makrifat al-

Shahih wa al-Ma'lul wa Ma alaihi al-Amal, terj. Moh. Zuhri dkk, Terjemah Sunan Tirmidzi (Cet. 

I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 435.  
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Penjelasan hadis di atas dapat dipahami, bahwa uḍḥiyyah adalah amalan 

yang paling disukai Allah swt pada hari naḥr, bagi orang yang mampu berkurban 

hendaklah melaksanakannya dengan niat yang tulus dan makruh meninggalkanya, 

dan dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu lebih dahulu akan sampai ketempat 

yang diriḍḥai Allah swt.14 

Dalam ushul fiqhi, ada istilah yang disebut dengan syar’u man qablana, 

yakni pembahasan yang berkaitan dengan syariat para nabi terdahulu. Dalam 

pembahasannya, dijelaskan bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat 

sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syariat, menjadi bagian dari syariat 

Islam itu sendiri berdasarkan dalil syara. Tidak ada pertentangan dikalangan 

fuqaha bahwa hukum tersebut berlaku bagi kita umat Islam. Contohnya adalah 

pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim as.  

Para Imam Madzhab sepakat bahwa uḍḥiyyah (penyembelihan hewan 

kurban) disyariatkan dalam Islam. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai 

hukumnya. Berdasar pada dalil yang telah dipaparkan tersebut, terdapat perbedaan 

pandangan ulama fikih dalam menetapkan hukum kurban, pendapat tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Wajib Ain, bagi yang mampu atau mempunyai kelapangan dalam 

menyembelih hewan kurban pada hari raya idul adha. Ulama yang berpendapat 

demikian adalah Rabi’ah (guru Imam Malik), Al-Auza‟i, Imam Abu Hanifah, 

Imam Ahmad, Laits bin Sa’ad beserta beberapa ulama’ Malikiyah, seperti 

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikh Ibnu Utsaimin. Menurut kelompok 

                                                           

14Muhammad bin Ali, Nail al-Authar Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr. 1985), h. 379.  
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ini, dengan kata wanhar pada ayat menunjukkan perintah, yang dalam kaidah 

ushul fikih menunjukkan kewajiban.15 Hal ini diperkuat dengan hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a,  

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كَانَ لهَُ سَعةٌَ، وَلَمْ 

ناَ )رواه ابن ماجة(16  ِ، فلَََ يقَْرَبَنَّ مُصَلََّ  يضَُح 

Artinya:  

Barangsiapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berkurban maka 

jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami. (HR. Ibnu Majah).17 

 

Hadis ini berisikan peringatan bagi orang yang mampu tapi tidak 

melaksanakan ibadah kurban untuk tidak mendekati rumah Allah. Ancaman 

tersebut hanyalah untuk mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah yang 

hukumnya wajib.18 Sekiranya perintah Rasulullah itu hukumnya sunnah, maka 

nabi tidak akan menyebutkan ancaman yang sedemikian berat bagi orang yang 

tidak melaksanakannya.19 Maka sesungguhnya tidak berafedah mendekatkan diri 

kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban ibadah kurban ini.20 

2. Sunnah Muakkadah, pendapat ini merupakan pendapat yang paling masyhur. 

Pendapat ini dipegangi oleh Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas’ud al-Badri, 

                                                           

15Nur Faizin dan Umar Faruq, Ibadah Qurban Sejarah dan Tuntutan Pelaksanaannya 

(Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 2002), h. 29.  

16Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan Ibnu 

Majah Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 256. 

17Imam Ibnu Majah, Kitab al-Sunan Ibni Majah, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan 

Muhammad Mukhlisin, Terjemah Sunan Tirmidzi (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1992), h. 96.  

18Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukâni, As-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq 

(Bayrût: Dâr Kitab al-Banani, 1988), h. 70.  

19Abdul Azis Dahlan et. al, “Kurban” dalam Ensiklopedi Hukum Islam, h. 995.  

20Muhammad bin Ali, Nail al-Authar Juz V, h. 199.  
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Suwaid bin Ghoflah, Said bin Musayyab, Alqamah, ‘Ata’, Syafi’i, Malik, 

Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Saur, dan Ibnu Munzir, dalam hal ini mereka 

semua disebut Jumhur.21 Adapun yang menjadi dalil dalam pendapat ini ialah 

hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ةِ عَنْ أمُ ِ سَلمََةَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ  إِذاَ رَأيَْتمُْ هِلََلَ ذِي الْحِجَّ

يَ فلَْيمُْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأظَْفاَرِهِ   22)رواه مسلم( وَأرََادَ أحََدكُُمْ أنَْ يضَُح ِ

Artinya: 

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, Nabi saw bersabda: Jika kalian telah 

menyaksikan hilal bulan Dzulhijjah (telah masuk bulan Dzulhijjah) dan 

kalian ingin berkurban, maka hendaklah shahibul qurban membiarkan 

(tidak memotong) rambut dan kukunya. (HR Muslim).23 

 

Hadis ini menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib24 dengan 

menggunakan redaksi (arada) yang berarti ingin secara implisit mengandung 

pengertian adanya pilihan antara melaksanakan ataupun tidak. Larangan untuk 

memotong bulu dan kuku hewan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam 

hadis di atas hanyalah bersifat makruh dan disunnahkan untuk meninggalkan 

larangan tersebut.25 Salah satu hikmah untuk tidak memotong bulu dan kuku 

adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nawawi adalah untuk 

                                                           

21Zakaria Maulana Muhammad al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik ila al-Muwaththa’, h. 224. 

22Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim 

(Beirut: Dar al-Fikr, 2003) h. 1977.  

23Imam Muslim, Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan Binaqli al-Adli 'an al-

Adl ila Rasulillah, terj. Fachruddin HS, Terjemah Shahih Muslim (Jakarta: Bulan Bintang), h. 

1937.  

24Abû Abdullah Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, Al-Umm Juz VIII (Bayrût: Dâr al-Fikr, 

1983), h. 391.  

25Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar, h. 200. 
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membebaskan kita dari api neraka.26 Karena ia akan menjadi saksi di akhir atas 

ibadah kurban yang kita laksanakan. 

Istinbath para fukaha ini juga dilandaskan pada beberapa dalil, namun dalil 

yang paling kuat antara lain, Atsar Abu Bakr dan Umar, sebagaimana 

diriwayatkan oleh Abu Sarihah, beliau berkata: 

أدَْرَكْتُ أبَاَ بكَْرٍ وَعُمَرَ، وَكَاناَ لِي جَارَيْنِ وَكَاناَ لََ  عَنْ أبَيِ سَرِيحَةَ قاَلَ:

ياَنِ   27البيهقي( اهرو) يضَُح ِ

Artinya: 

Abu Sarihah berkata: Aku mendapati Abu Bakar dan Umar tidak 

menyembelih kurban. (HR. Al-Baihaqi). 

 

Kedua sahabat nabi tersebut tidak melakukan kurban dengan alasan 

khawatir kalau kurban dihukumi wajib oleh kaum muslimin.28 Tidak wajib tetapi 

makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu.29 Syafi’iyah dalam hal ini 

menyatakan bagi tiap pribadi hukumnya sunnah ‘ain dan sunnah kifayah bagi tiap 

keluarga.30 Adapun Malikiyah menambahkan bahwa hal teersebut tidak 

disunnahkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji.31 Imam Syafi’i 

                                                           

26Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authar, h. 201.  

27Imam Al-Hafizh al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa al-

Khurasani al-Baihaqi, Sunan al-Kubra Juz. 7 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.t.t), h. 198.  

28Nur Faizin dan Umar Faruq, Ibadah Qurban; Sejarah dan Tuntutan Pelaksanaannya, h. 

32.  

29Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, h. 596. 

30Sunnah Kifayah adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan oleh salah seorang dari 

anggota keluarga, maka hal itu sudah memadai, tapi jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. 

Lihat Said Ahmad ibn Umar asy-Syatiri al-Husaini al-Tarimi, Al-Yaqut al-Nafis (Jedah: ‘Alam 

Ma’rifah, 1989), h. 204.  

31Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid 

wa Nihayah al-Muqtashid, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisa Fiqih Para 

Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 314. 
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berkata bahwa hukum kurban adalah sunnah, dan kurang pantas untuk 

ditinggalkan.32
 Hukum berkurban menurut madzhab Syafi’i adalah sunnah 

kifayah. Sunnah kifayah dalam berkurban ini adalah jika dalam satu keluarga 

sudah ada yang menjalankan salah satunya, bagi anggota keluarga yang lain sudah 

gugur tuntutan kesunnahannya. Apabila sekeluarga tidak ada yang menjalankan 

sedangkan mereka mampu dalam sisi finansial, maka semua anggota keluarga 

mendapat hukum makruh. 

Dalam I’anat al-Thalibin dijelaskan bahwa sunnah muakkad di sini berlaku 

kifayah. Jika ada salah satu anggota keluarga menjalankan, maka sudah 

mencukupi bagi yang lain meskipun masih tetap disunnahkan kepada mereka 

semua. Jika mereka meninggalkan kurban hukumnya makruh. Hukum seperti ini 

jika keluarganya terdiri beberapa orang. Jika hanya satu orang saja dalam satu 

rumah maka hukumnya sunnah ain (tuntutan pribadi, bukan kelompok).33 

Demikian pendapat para ulama mengenai hukum kurban, selain sebagai ibadah 

mahdlah juga merupakan ibadah sosial, karena dalam kurban memiliki manfaat 

bagi masyarakat luas. 

Para ulama sepakat bahwa hewan untuk dikurbankan harus sehat, tidak 

cacat. Karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib, seperti  

penyakitnya terlihat dengan jelas, buta, pincang, yang sumsung tulangnya tidak 

ada saking kurusnya. Ulama juga sependapat bahwa kambing muda (al-jadza’) itu 

tidak mencukupi sebagai hewan kurban melainkan yang mencukupi adalah 

                                                           

32Mohammad Yasir Abdul Muthalib, Ringkasan Kitab Al Umm Imam Syafi’i Abu Abdullah 

Muhammad bin Idris Jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 737.  

33Abu Bakar Syatha, I’anah at-Thalibin Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr,1993), h. 193.  
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kambing yang sudah tanggal kedua gigi surinya yang lebih tua lagi.34 Ketentuan 

batasan umur hewan kurban berdasarkan hadist Nabi saw: 

ِ صلى الله عليه وسلم لََ   وَعَنْ جَابرِرضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََّّ

أنِْ  )رَوَاهُ  .تذَْبحَُوا إلََِّ مُسِنَّةً, إِلََّ أنَْ يعَْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتذَْبحَُوا جَذعََةً مِنَ الَضَّ

 مُ سْلِم(35 

Artinya: 

Dari Jabir r.a, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kalian 

menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka 

sembelihlah jadza’ah dari domba”. (HR. Muslim).36 

 

Musinnah adalah unta yang berumur lima tahun lebih, sapi atau kerbau yang 

telah berumur dua tahun lebih, domba atau kambing yang telah berumur satu 

tahun lebih. Menurut penelitian, batas umur demikian itu menunjukkan hewan 

yang bersangkutan itu telah dewasa. Dilanjutkan umur unta lima tahun, melebihi 

umur kambing dan sapi, karena nilai daging unta dibawah dari nilai gizi daging 

lembu dan kambing.37 

Para ulama sependapat bahwa seekor kambing atau domba cukup satu orang 

saja dan seekor unta atau sapi dapat dicukupkan oleh untuk tujuh orang.38 

Ketentuan bilangan kurban berdasarkan pada hadis Nabi saw, 

                                                           

34Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid I, h. 251.   

35Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, h. 

1963. 

36Imam Muslim, Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan Binaqli al-Adli 'an al-

Adl ila Rasulillah, terj. Fachruddin HS, Terjemah Shahih Muslim, h. 1938. 

37A. Fuad Said, Kurban dan Aqiqah Menurut Ajaran Agama Islam (Cet. II; Jakarta: Mitra 

Pustaka, 1999), h. 11.  

38Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, h.594.  
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عن جابر بن عبد الله، قال:نحََرْناَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ 

 الحُديَْبِيةَ البدَنَةََ عن سَبْعةَ والبقَرََةَ عن سَبْعةَ )رَوَاهُ مُسْلِم(39

Artinya: 

Jābir bin Abdullah berkata, "Ketika peristiwa Hudaibiyah, kami bersama 

Rasulullah saw menyembelih satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor 

sapi untuk tujuh orang.40 

 

Seperti halnya ibadah lain, Islam menentukan batasan waktu dalam 

berkurban. Pembatasan waktu tersebut bertujuan agar umat Islam mau 

menghargai waktu dan memiliki disiplin tinggi. Para fuqaha juga menyepakati 

tidak bolehnya melakukan penyembelihan sebelum shalat Id atau pada malam hari 

raya Idul Adha.41 Jadi waktu pemotongan hewan kurban setelah terbitnya fajar 

hari raya dan terus berlangsung sehingga sesaat sebelumnya matahari pada hari 

ketiga (hari-hari Tasyrik). 

Menurut Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hanbali waktu 

penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari 

berikutnya yaitu sebelas dan dua belas Dzulhijjah. Akan tetapi menurut Imam 

Hanafi waktu tersebut (Hari raya Idul Adha, sebelas, dan dua belas Dzulhijjah) itu 

adalah waktu penyembelihan kurban untuk haji qiran dan tamattu. Jadi selain dari 

pada keduanya tidak terikat oleh waktu.42 

                                                           

39Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, h. 

1395. 

40Imam Muslim, Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan Binaqli al-Adli 'an al-

Adl ila Rasulillah, terj. Fachruddin HS, Terjemah Shahih Muslim, h. 1938.  

41Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, h. 266.  

42Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab (Beirut: PT Lentera Basritama, 

2004), h. 280.  
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Setelah hewan kurban disembelih, daging hewan kurban tersebut kemudian 

dibagi-bagikan. Kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai 

banyaknya bagian daging kurban yang boleh dimakan, untuk disedekahkan, dan 

untuk dihadiahkan.  

Daging kurban disyaratkan untuk dibagikan ataupun disedekahkan dalam 

keadaan mentah dan boleh memakan sebagiannya, kecuali jika kurban itu 

dinadzarkan, maka harus disedekahkan keseluruhannya. Adapun yang berhak 

menerima daging kurban dijelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya ialah: 

1. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Hajj / 22 : 28, 

   

    

    

   

    

  

     

Terjemahnya: 

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya 

mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki 

yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka 

makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk 

dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.43 
 

Imam Syafi’i dalam qaul jadidnya berpendapat, sepertiga untuk dimakan 

sendiri dan dua pertiganya untuk disedekahkan. Hal ini didasarkan pada ayat di 

atas, 

   

    

                                                           

43Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 335. 
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Sebagian ulama yang berpendapat bahwa menyedekahkan hewan kurban 

seluruhnya itu lebih baik dan diperbolehkan mendasarkan pendapatnya pada hadis 

Ali r.a.44 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ أقَوُمَ عَلىَ بدُْنهِِ عَنْ عَلِيٍ  قاَلَ أمََرَنيِ رَسُولُ اللهِ 

ارَ مِنْهَا قاَلَ  وَأنَْ أتَصََدَّقَ بلِحَْمِهَا وَجُلوُدِهَا وَأجَِلَّتهَِا وَأنَْ لََ أعُْطِيَ الْجَزَّ

 45نحَْنُ نعُْطِيهِ مِنْ عِنْدِناَ )رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد(

Artinya: 

Ali berkata: Aku disuruh oleh Rasulullah saw untuk membantu mengurus 

penyembelihan hewan kurbannya, menyedekahkan daging dan kulitnya, 

serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan 

qurban. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang 

potong dari hewan qurban itu. Maka untuk upahnya kami ambilkan dari 

uang kami sendiri. (H.R. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).46 

 

2. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Hajj / 22 : 36, 

  

     

    

    

    

   

   

   

      

Terjemahnya: 

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar 

Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah 

olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri 

                                                           

44Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa 

Taudhih Madzahib al-A'immah, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Shahih Fikih Sunnah (Jakarta: Pustaka 

At-Tazkia, 2007), h. 633.  

45Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, h. 

2320.  

46Imam Muslim, Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan Binaqli al-Adli 'an al-

Adl ila Rasulillah, terj. Fachruddin HS, Terjemah Shahih Muslim, h. 1939.  
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(dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah 

sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada 

padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah 

Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan 

kamu bersyukur.47 
 

Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali ini menghimpun tiga hal yaitu: 

memakan, menyedekahkan dan menghadiahkan sama rata sepertiga bagian.48 

Sebagaimana berdasarkan firman Allah swt di atas, 

   

   

Pendapat kedua ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah saw bahwasanya 

Nabi saw membagi daging kurban menjadi tiga bagian. Sebagian daging untuk 

dimakan sendiri, sebagian untuk dihadiahkan dan sebagian lain untuk diberikan 

kepada fakir miskin. Orang yang berkurban, diharamkan menjual bagian-bagian 

dari hewan kurban tersebut baik berupa daging, kulit ataupun yang lainnya. 

Imam Syafii berpendapat, yang paling utama ialah hewan kurban 

didistribusikan kepada orang miskin dan orang yang butuh. Bagi orang yang 

berkurban sebaiknya mengambil yang lebih sedikit. Adapun mazhab Maliki 

berpendapat, orang yang berkurban mendapatkan kebebasan dalam membagi 

daging kurbannya, dia boleh mengambil sesukanya, disedekahkan dan di 

hadiahkan sesukanya. Jadi menurut mazhab ini tidak ada kadar tertentu 

pembagian dan pendistribusian hewan kurban.49 

                                                           

47Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 336.  

48Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, h. 289-294.  

49Kusnadi, Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban; Studi Surat al-Hajj: 36 (Jurnal Ulumul 

Syar’i Desember 2021 Vol. 10, No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Syari`ah Hidayatullah Balikpapan, 

2021), h. 37.  
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Menurut Hamka, kurban merupakan bagian dari syiar agama Allah swt yang 

bernama hari upacara kurban, berupa binatang unta, sapi, kambing dan domba. 

Kurban termasuk ibadah yang terdapat kebaikan yang akan diberi apabila 

mengerjakannya. Apabila sudah selesai dibersihkan dagingnya hendaknya orang 

yang berkurban memakan sebagian daging kurban itu dan membagikan daging 

dengan mendahulukan orang-orang fakir yang tidak meminta-minta.50 

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menyatakan unta yang menjadi 

kesayanganmu serta harta paling berharga bagi kamu untuk dikurbankan sebagai 

syiar agama. Allah swt menjadikan unta atau sapi sebagai syiar dalam konteks 

ibadah haji. Menurut al-Qurthubi, kata ṣawaff, dipahami dalam keadaan berdiri 

dan terikat salah satu kakinya. Ibn Asyur memakai kata ini sebagai bentuk jamak 

ṣhaffah atau barisan. Menurutnya pada hari raya Idul Adha betapa indah 

pemandangan unta-unta yang akan dikurbankan sebagai tanda kebesaran syiar 

agama Allah swt. Kata al-qaani, diambil dari qana yang berarti merendah, yakni 

meminta-minta. Imam Syafi’i menganut pendapat ini.51 

Para ulama Hanbali, Maliki, Hanafi dan Syafi’i berselisih pendapat 

mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, seberapa banyak 

pula yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan disedekahkan oleh ṣaḥibul 

kurban. Akan tetapi pilihan yang terbaik adalah sepertiga untuk dimakan, 

                                                           

50Buya Hamka, Tafsir al-Azhar Jilid III (Cet. VII, Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), h. 

172. 

51Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. I, h. 58-

59.  
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sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan.52 Hal ini juga didasarkan 

pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ نهََى عَنْ أكَْلِ لحُُومِ  قالعَنْ جَابرٍِ  ِ صَلَّى اللََّّ عَنْ النَّبيِ 

دوُا وَادَّخِرُوا حَاياَ بعَْدَ ثلَََثٍ ثمَُّ قاَلَ بعَْدُ كُلوُا وَتزََوَّ  53)رواه مسلم( الضَّ

Artinya: 

Jabir berkata, bahwasanya Nabi saw melarang makan daging kurban setelah 

tiga hari, kemudian beliau bersabda: "Makan dan simpanlah sebagai 

perbekalan kalian. (HR. Muslim).54 

 

Begitupula pada Hadis yang diriwayatkan Salamah bin al-Akwa r.a.  

ُ عَلَيْهِ  ى مِنْكُمْ عَنْ سَلمََةَ بْنِ الْْكَْوَعِ قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّ

ا كَانَ الْعاَمُ الْمُقْبِلُ قاَلوُا  فلَََ يصُْبحَِنَّ بعَْدَ ثاَلِثةٍَ وَبقَِيَ فيِ بَيْتهِِ مِنْهُ شَيْءٌ فلَمََّ

ِ نفَْعلَُ كَمَا فعَلَْناَ عَامَ الْمَاضِي قاَلَ كُلوُا وَأطَْعِمُوا وَادَّخِرُوا  ياَ رَسُولَ اللََّّ

 55)رواه البخارى( لِكَ الْعاَمَ كَانَ باِلنَّاسِ جَهْدٌ فأَرََدْتُ أنَْ تعُِينوُا فيِهَافإَنَِّ ذَ 

Artinya: 

Salamah bin al-Akwa' berkata, Nabi saw bersabda: "Siapa saja di antara 

kalian yang berkurban, janganlah menyisakan daging kurban di rumahnya 

melebihi tiga hari." Pada tahun berikutnya orang-orang bertanya: "Wahai 

Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana yang kami lakukan 

pada tahun lalu?" Beliau bersabda: "Makanlah daging kurban tersebut dan 

bagilah sebagiannya kepada orang lain serta simpanlah sebagian yang lain, 

                                                           

52Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, Ahkam al-Adhiyah wa al-Dzakat, terj. Aris 

Munandar, Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi Saw (Cet. I; Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), h. 

67.  

53Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, h. 

1971.  

54Imam Muslim, Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan Binaqli al-Adli 'an al-

Adl ila Rasulillah, terj. Fachruddin HS, Terjemah Shahih Muslim, h. 1939.  

55Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-

Bukhari, Shahih al-Bukhari Juz I (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, 1992), h. 514. 
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sebab tahun lalu orang-orang dalam keadaan kesusahan, oleh karena itu saya 

bermaksud supaya kalian dapat membantu mereka. (HR. Al-Bukhari).56 

 

Menurut madzhab Syafi’i cara pembagian daging kurban ada 2 ketentuan: 

a. Jika kurbannya termasuk kurban yang sunnah (bukan nadzar) maka 

disunnahkan bagi pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurban. 

Namun tidak wajib bahkan afdhalnya disedekahkan seluruhnya. 

b. Jika kurbannya termasuk kurban yang wajib (nadzar), maka haram bagi 

pemilik kurban untuk mengambil bagian daging kurbannya dan hal ini tidak 

ada perbedaan pendapat ulama.57 

Sementara menurut pendapat Imam Ibnu Qasim al-Ghizi, yang paling utama 

adalah menyedekahkan seluruh daging kurban tersebut, kecuali sekedar beberapa 

suapan saja bagi yang berkurban untuk mendapatkan keberkahan (at-tabarruk) 

dengan kurban itu.58 Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ali ra, 

عَنْ عَلِيٍ  قاَلَ أمََرَنيِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ أقَوُمَ عَلىَ بدُْنهِِ 

ارَ مِنْهَا قاَلَ  وَأنَْ أتَصََدَّقَ بلِحَْمِهَا وَجُلوُدِهَا وَأجَِلَّتهَِا وَأنَْ لََ أعُْطِيَ الْجَزَّ

 59م وأبو داود وابن ماجة وأحمد(نحَْنُ نعُْطِيهِ مِنْ عِنْدِناَ )رواه مسل

Artinya: 

                                                           

56Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashor 

min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, 

Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1 (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2011), h. 481. 

57Muhammad Ajib, Fiqih Kurban Perspektif Madzhab Syafi’i (Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2019), h. 59-60.  

58Thantawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada 

PanitiaSebagai Upah (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)”, 

(Universitas Islam Negeri Arraniry Darussalam Banda Aceh, Aceh, 2017), h. 45.  

59Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, h. 

1317. 
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Ali berkata: Aku disuruh oleh Rasulullah saw untuk membantu mengurus 

penyembelihan hewan kurbannya, menyedekahkan daging dan kulitnya, 

serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan 

qurban. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang 

potong dari hewan qurban itu. Maka untuk upahnya kami ambilkan dari 

uang kami sendiri. (H.R. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).60 

 

Menghimpun dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis 

mendeskripsikan pendapat-pendapat tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2 

Pendapat Imam Madzhab tentang Pendistribusian Kurban 

 

Hanafi Maliki Syafi’i Hanbali 

Dibagi 3 (tiga) 

bagian, yaitu: 

1/3 bagian sunnah 

dimakan oleh 

pemilik-nya, 1/3 

bagian 

dihadiahkan 

untuk kawan-

handai taulan 

(walau mereka 

orang kaya), dan  

1/3 bagian lagi 

disedekahkan 

kepada fakir 

miskin (QS. 22 : 

36) dan hadis dari 

Ibn Abbas 

Tidak perlu 

dibagi menjadi 3 

(tiga) bagian. 

Boleh diberikan 

kepada 

orang lain, tidak 

pun juga boleh, 

berdasarkan hadis 

Imam Muslim. 

Wajib 

disedekahkan 

kepada fakir 

miskin, 

selebihnya 

diberikan kepada 

handai taulan 

(kaya/miskin), 

dan pemiliknya 

sunnah 

memakannya 

sekedar sesuap. 

(QS. 22 : 28 dan 

36) dan hadis 

Riwayat Baihaqi) 

Dibagi 3 (tiga) 

bagian: 

1/3 bagian, Wajib 

dimakan oleh 

pemiliknya, 

1/3 bagian 

dihadiahkan untuk 

kawan-handai 

taulan(walau 

mereka orang 

kaya), dan 1/3 

bagian lagi 

disedekahkan 

kepada fakir 

miskin 

 

B. Sistem Distribusi dalam Islam 

                                                           

60Imam Muslim, Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan Binaqli al-Adli 'an al-

Adl ila Rasulillah, terj. Fachruddin HS, Terjemah Shahih Muslim, h. 1940. 
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Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang mempunyai 

arti pembagian atau penyaluran. Dari segi terminologi, distribusi berarti 

penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.61 

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan 

kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Ajaran Islam 

membolehkan kepemilikan harta dan meletakkan kaidah-kaidah untuk 

mendapatkannya dan mempergunakannya, serta kaidah-kaidah untuk warisan, 

hibah dan wasiat.62 Menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah suatu cara di mana 

kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi 

kepada individu, masyarakat, dan negara.63 

Distribusi merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari yang 

empunya kepada pihak yang berhak menerimanya baik melalui proses distribusi 

secara komersial maupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan 

sosial. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu muslim 

maupun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengertian ini berangkat dari 

prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap individu harus terpenuhi dan pada kekayaan 

seseorang itu terdapat hak orang miskin. 

                                                           

61Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar 

(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007), h. 100.  

62A. Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khattab (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 26.  

63Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 

h. 215- 217.  
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Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi kekayaan adalah keadilan 

(justice)64 dan kasih sayang65. Keadilan distributif didefinisikan sebagai suatu 

distribusi pendapatan dan kekayaan yang sesuai dengan norma-norma fairness 

yang diterima secara universal.  

Implikasi pandangan ini adalah adanya persaudaraan universal, yang 

kemudian menimbulkan persamaan sosial dan menjadikan sumber daya alam 

sebagai amanah dari Tuhan. Chapra menegaskan, persaudaraan akan hampa jika 

tidak diperkuat oleh keadilan dalam alokasi resources yang telah diberikan oleh 

Allah swt.66 Prinsip ini tidak menghendaki adanya pemusatan harta dan 

penghasilan pada segelintir orang saja, dan untuk memperbaiki kemiskinan 

absolut serta mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Dengan bingkai 

kasih sayang akan terjalin persaudaraan (ukhwah) yang erat sehingga apapun yang 

terjadi bagi saudaranya maka yang lainnya ikut merasakannya.  

Islam sangat menekankan keadilan dan persaudaraan dan menjadikannya 

menjadi tujuan pokok syariat. Sebab penegakan keadilan dan penghapusan semua 

bentuk ketidakadilan sangat ditekankan dalam al-Qur’an sebagai misi utama 

Rasulullah saw.67 Sementara prinsip distribusi menurut M. Anas Zarqa yang 

dikutip oleh Euis Amalia adalah, pertama, prinsip pemenuhan kebutuhan bagi 

                                                           

64Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) & UII Yogyakarta, Ekonomi 

Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 59.  

65Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, h. 215- 217.  

66M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), h. 56.  

67Mozer Kahf, Ekonomi Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, 

terj. Machnum Husein, The Islamic Economy; Analitical of the Functioning of the Islamic 

Economy System (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 135.  
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semua makhluk. Ini sebagai wujud dari rasa keadilan sebagai esensi dari maqasid 

al-syariah yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kedua, menimbulkan efek 

positif bagi pemberi itu sendiri. Ketiga, menciptakan kebaikan di antara semua 

orang antara yang kaya dan miskin. Keempat, mengurangi kesenjangan 

pendapatan dan kekayaan. Kelima, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya 

alam dan asset tetap. Keenam, memberikan harapan pada orang lain melalui 

pemberian.68 Tentunya keadilan distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat 

menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap individu. Sistem yang 

berdimensi sosial menciptakan keseimbangan pada masyarakat. 

Dorongan pada sektor distribusi juga dijelaskan pula secara eksplisit dalam 

al-Qur’an, salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Hasyr / 59 : 7, 

    

   

   

  

 

  

     

    

   

    

   

     

     

Terjemahnya: 

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta 

benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, 

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

                                                           

68Euis Amalia, Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 

h. 118-119.  
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maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.69 
 

Berdasarkan ayat di atas, diketahui bahwa Allah swt memerintahkan untuk 

mendistribusikan kekayaan yang dimiliki secara merata kepada orang-orang yang 

membutuhkan. Kekayaan yang ada harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada 

seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi 

peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.70 Kekayaan yang hanya 

berpusat pada sekelompok tertentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi 

karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan 

akhirnya menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan masyarakat. 

Landasan distribusi dalam Islam adalah maqasid al-syariah (menjaga 

agama, personal, akal, keturunan, dan harta). Sistematika yang dikembangkan 

oleh para fukaha dalam memenuhi maqasid al-syariah tersebut mengacu pada 

skala prioritas dengan urutan sebagai berikut:  

1. Daruriyah (kebutuhan primer), yaitu skala kebutuhan yang berkaitan erat 

dengan kebaikan dan kepentingan umum dalam menjalani hidup di dunia dan 

di akhirat.  

2. Hajiyah (kebutuhan sekunder), yaitu skala kebutuhan yang erat dengan 

kemudahan dan penghindaran dari kesulitan dalam menjalani hidup di dunia 

dan di akhirat.  

                                                           

69Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 546.  

70Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam (Jakarta: 

Erlangga, 2009), h. 50.  
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3. Tahsiniyyah (kebutuhan tersier), yaitu suatu skala kebutuhan yang berkaitan 

erat dengan kelengkapan dan kecakapan melaksanakan hidup di dunia dan di 

akhirat.71 

Islam mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi dengan tidak berpihak 

pada golongan tertentu. Hal ini dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan 

yang sama kepada setiap individu untuk memanfaatkan sumber daya guna 

mendapatkan kekayaan, dan juga mewajibkan bagi orang yang kelebihan harta 

untuk mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta tersebut atas hak orang lain. 

Dengan demikian prinsip keadilan dapat diwjudkan melalui pemerataan 

distribusi.11 

Di Indonesia, dasar konstitusi kehidupan ekonomi nasional adalah UUD 

1945. Secara spesifik, doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan terdapat pada 

pasal 33 UUD 1945. Pasal-pasal ini menjadi benteng nasionalisme ekonomi dan 

benteng pengutamaan kepentingan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 

UUD 1945 berbunyi: 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara.72 

 

Implementasi Pasal 33 UUD 1945 menegaskan ketentuan-ketentuan 

imperatif bagi Negara untuk mengatur perekonomian yang berarti bahwa tidak 

dapat dibiarkan tersusun sendiri oleh kekuatan-kekuatan dan kemauan pasar bebas 

                                                           

71Abdul Azis, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 180.  

72Tim Visi Yustisia, UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Visimedia: Jakarta, 2014), h. 

23. 
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(laissez-fraire) yang rakus, penuh persaingan yang mematikan serta membawa 

ketidakadilan dan menumbuhkan kesenjangan sosial. Maka pemerintahlah yang 

mempunyai otoritas dalam pengaturannya.  

Islam memberikan solusi dalam memecahkan masalah distribusi dengan dua 

pendekatan, yaitu distribusi antar individu dan distribusi melalui negara. 

Distribusi antar individu ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi secara 

ekonomis dan non ekonomis.73  

Mekanisme ekonomis adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan 

kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan 

dengan cara membuat berbagai ketentuan dan mekanisme ekonomi yang berkaitan 

dengan distribusi. Mekanisme ekonomi ini dipengaruhi oleh pola konsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan 

pelengkap. Dalam mewujudkan distribusi kekayaan, maka mekanisme yang 

ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang seadil-adilnya 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak 

milik (asbab al-tamalluk) dalam hak milik pribadi (al-milkiyah al-fardiyah). 

Dalam Islam telah ditetapkan sebab-sebab utama seseorang dapat memiliki 

harta yang berkaitan dengan hak milik pribadi. Hak milik pribadi adalah 

hukum syara’ yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu, yang 

memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang 

tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil 

                                                           

73D.C. Triono, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara (Yogyakarta: Irtikaz, 2011), h. 21.  



50 

 

kegunaannya oleh orang lain (seperti disewa) ataupun karena dikonsumsi untuk 

dihabiskan zatnya seperti dari barang tersebut. Oleh karena itu, setiap orang 

bisa memiliki kekayaan yang ada di bumi. Dalam hal ini Islam mengikatkan 

kemerdekaan seseorang dalam menggunakan hak milik pribadinya dengan 

ikatan-ikatan yang menjamin tidak adanya bahaya terhadap orang lain atau 

mengganggu kemaslahatan umum. Menimbulkan bahaya adalah penganiayaan, 

sedang penganiayaan itu dilarang oleh nash al-Quran. 

2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan 

hak milik (tanmiyat al-milkiyah) 

3. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas. Islam menganjurkan agar 

harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar 

dikalangan tertentu, sementara kelompok lain tidak mendapat kesempatan.74 

Sedangkan mekanisme non ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui 

aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non produktif.75 

Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut antara lain: 

Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. 

2. Pemberian harta yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik. 

3. Pemberian infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu 

kepada yang memerlukan. 

                                                           

74Mustafa Syukur, Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam (Profit; Jurnal Kajian 

Ekonomi dan Perbankan 2 (2) Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, 2018), h. 39-40.  

75D.C. Triono, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara, h. 23.  
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4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.76 

Mekanisme non ekonomis ini merupakan salah satu keunggulan dari sistem 

ekonomi Islam yang tidak ditemui dalam sistem ekonomi lainnya, karena 

mendorong pihak tertentu untuk mendistribusikan harta kekayaannya secara 

spiritual. 

 

C. Etika Distribusi Islam 

Etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, 

menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan 

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang diperbuat. Menurut Madjid Fakhri, 

etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan 

keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.77 

Etika adalah sebuah konsep atara benar dan salah. Etika mengajarkan 

apakah perilaku bermoral atau tidak dan terkait dengan hubungan manusi yang 

mendasar. Bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap orang lain dan 

bagaimana kita ingin orang lain berperilaku atau bersikap terhadap kita. Prinsip 

etika adalah pedoman bagi perilaku moral, sebagai contoh didalam masyarakat, 

berbohong, mencuri, menipu dan menyakiti orang lain dan dianggap tidak etis dan 

tidak bermoral. Kejujuran, menepati janji, membantu orang lain, dan menghormati 

hak-hak orang lain dianggap etis dan merupakan perilaku moral yang diharapkan. 

                                                           

76Anti Wulan Agustini, Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah (Tazkiya; Jurnal 

Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, UIN SMH Banten), h. 165.  

77Madjid Fakhri, Etika dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar dan Pusat Studi Islam 

UMS, 1996), h. xv-xvi.  
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Aturan perilaku dasar seperti itu penting bagi kelangsungan dan kelanjutan 

kehidupan organisasi di manapun.78 

Etika distribusi adalah implikasi dari pemikiran etika secara umum. Etika 

distribusi bukanlah bagian khusus dari etika yang berbeda dari etika pada 

umumnya dan dapat diaplikasikan hanya untuk bisnis. Secara sederhana 

mempelajari etika dalam distribusi berarti mempelajari tentang mana yang baik 

dan buruk, benar dan salah dalam proses pendistribusian berdasarkan prinsip-

prinsip moralitas.79 

Etika distribusi dalam Islam adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang 

membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya 

dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk 

mengaplikasikannya. Dapat disimpulkan, bahwa etika distribusi dalam Islam 

adalah seperangkat nilai, aturan maupun tata cara yang dijadikan pedoman dalam 

berbisnis sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran 

Islam. Jadi, antara etika dengan distribusi merupakan dua hal yang saling 

berhubungan sehingga menghasilkan suatu tatanan pendistribusiab yang 

menguntungkan diantara kedua belah pihak. 

Islam mengarahkan mekanisme distribusi berbasis spiritual dalam 

pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Latar belakangnya 

karena ketidakseimbangan distribusi adalah hal yang mendasari hampir semua 

konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan 

                                                           

78Siti Maroah, Pendidikan Etika Bisnis Untuk Meningkatkan Kesadaran Hidup 

Berwawasan Lingkungan (Jurnal th. V No. 8 Januari 2008), h. 5.  

79Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. h. 36. 
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akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus 

kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.  

Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan 

pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar yaitu:80 

1. Nilai kebebasan 

Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi 

kekayaan, hal ini disebabkan adanya hubungan dengan keimanan kepada Allah.  

Kebebasan yang disyari’atkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah 

kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Tapi ia adalah kebebasan yang 

terkendali, terikat dengan nilai-nilai ‘keadilan’ yang diwajibkan oleh Allah swt.  

2. Nilai Keadilan 

Keadilan dalam Islam bukanlah prisnip yang sekunder, keadilan tidak selalu 

berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi 

individu baik moral ataupun materil. Ia adalah tawazun antara individu dan 

komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Setiap orang harus 

diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan 

yang memungkinkannya untuk mendapatkakan hak dan melaksanakann 

kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. 

Konsep perencanaan dan pengelolaan sistem distribusi akan berjalan dengan 

baik, apabila memperhatikan prinsip-prinsip distribusi dalam melaksanakannya. 

Islam memiliki etika distribusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari etika 

                                                           

80Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 

252.   
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ajaran agama. Islam tidak membiarkan kegiatan distribusi ini bebas nilai. Adapun 

etika distribusi dalam Islam adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan 

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek 

kehidupan, termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi ialah 

penilaian yang tepat agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan ukuran yang 

tepat. Prinsip keadilan dalam distribusi bermaksud agar kekayaan tidak boleh 

dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh 

masyarakat.81 

Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang meliputi batas-

batas yang wajar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang 

pengumpulan harta kekayaan dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi 

kesejahteraan masyarakat. Islam mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

untuk meningkatkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat agar tidak 

terpusat pada orang-orang tertentu. Islam menjamin akan tersebarnya harta 

kekayaan di masyarakat dengan adanya distribusi yang adil. 

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan. Adil yang 

dimaksud disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian pada setiap 

golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya.82 Keadilan tidak selalu 

berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi 

individu baik moral ataupun materil. Ia adalah tawazun antara individu dan 

                                                           

81Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar, h. 

104.  

82Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan (Jakarta 

Timur: Zikrul Hakim, 2005), h. 148.  
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komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah 

tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi 

kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang 

memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya 

termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.83 

Jika distribusi kekayaan dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, 

maka kehidupan sosial selalu menjadi taruhan dan konflik antara orang kaya dan 

orang miskin. Pemerataan merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat 

demi mewujudkan kedamaian, kebahagian, dan kemakmuran.84 

Sistem ekonomi Islam meyakini bahwa inti masalah dalam ekonomi adalah 

distribusi. Islam memandang bahwa sumber daya alam tersedia cukup untuk 

seluruh makhluk, yang diperlukan adalah sistem distribusi yang adil yang 

menjamin semua produk untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh 

rezekinya melalui mekanisme zakat. Hal ini telah terbukti keberhasilannya di 

zaman Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, di mana dunia 

dengan sistem ekonomi Islam menjadi sejahtera, sampai sulit dicari para mustahik 

untuk diberi zakat.85 Bahkan sikap adil yang diterapkan Khalifah Umar bin Abdul 

Azis dalam kekhalifahannya tidak hanya ditujukan pada umat Islam saja, tapi juga 

                                                           

83Musthafa Syukur, Distribusi Perspektif Ekonomi Islam (Jurnal Kajian Ekonomi dan 

Perbankan, Universitas Nurul Jadid, 2018), h. 46.  

84Muhammad Syarif Chudry, Fundamental of Islamic Economy System, terj. Suherman 

Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2014), h. 77.  

85Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 50.  
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terhadap semua orang, termasuk ahli dzimmah dan mawali yang mengalami 

kezaliman berupa pajak berlebihan.86 

Keadilan pada umumnya adalah keadaan atau situasi di mana setiap orang 

memperoleh apa yang menjadi halnya dan setiap orang memperoleh bagian yang 

sama. Dengan demikian berarti bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak 

dan kewajiban.87 Berbuat adil berarti menghargai dan menjunjung tinggi harkat 

dan martabat manusia, sebaliknya berbuat tidak adil berarti menginjak-injak 

harkat dan martabat manusia. Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi 

yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, 

sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari 

dalam ekonomi Islam.88 Adil dalam arti melakukan kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua 

pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, 

lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan 

yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. 

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan 

sosial, hak alam semesta dan Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder 

dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan 

sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu 

                                                           

86Imam Kamaluddin, Keberhasilan Perekonomian Islam; Sebuah Kajian Historis terhadap 

Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Pascasarjana Universitas 

Darussalam Gontor, 2021), h. 3.   

87Sofyan S Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 

h. 85.  

88Ruslan Abdul Ghofur Noor, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun 

Keadilan Ekonomi Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 77.  
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hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karena orang 

yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan.89 Allah swt berfirman dalam QS. 

Al-Maidah / 5 : 8 sebagai berikut: 

  

    

    

   

    

   

     

    

     

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.90 
 

b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang 

Prinsip persaudaraan menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial 

dalam masyarakat Islam. Bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola 

hubungan sesama muslim. Dengan ciri ini peradaban manusia mencapai tingkat 

universal yang sesungguhnya, yaitu adanya saling tolong menolong, saling 

membutuhkan antara seorang muslim dengan muslim lainnya maupun masyarakat 

Islam secara keseluruhan.91 

                                                           

89Faisal Badroen, dkk., Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2006), h.  91.  

90Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 108.  

91Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar, h. 
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Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak berarti bahwa umat 

Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non Muslim. Islam 

memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan dengan 

prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa. Islam 

menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar umat Islam 

menjadi kuat, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.92 

c. Jaminan Sosial 

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi 

harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan sosial, Islam tidak 

menggambarkannya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan 

menetukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah dan lainnya. 

Prinsip itu memuat beberapa elemen dasar yaitu, Pertama, bahwa sumber daya 

alam harus dinikmati oleh semua makhluk. Kedua, adanya perhatian terhadap 

fakir miskin terutama oleh orang-orang yang memiliki kelebihan. Ketiga, 

kekayaaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya 

saja. Keempat, prinsip untuk berbuat baik kepada orang lain. Kelima, seorang 

muslim yang tidak memiliki kekayaan harus mampu dan mau menyumbangkan 

tenaga untuk kegiatan sosial. Keenam, jaminan sosial itu harus diberikan kepada 

orang yang telah disebutkan dalam al-Qur’an sebagai pihak yang berhak atas 

jaminan sosial itu.93 

 

                                                           

92Idris, Konsep Ekonomi dalam Tinjauan Hadis-Hadis Nabi, h. 150.  

93Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar, h. 

106.  
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d. Berniat ibadah dan tolong menolong untuk sesama 

Dalam melakukan kegiatan distribusi, hendaknya berniat untuk ibadah dan 

mengharap keberhakan dari Allah swt. Melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan 

tidak mengeluh, selalu bersemangat dalam bekerja.94 Islam menganjurkan agar 

harta kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi 

dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu 

keseluruhan.95 Para pelaku bisnis pun dalam Islam, dianjurkan untuk tidak hanya 

sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi 

kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan 

bisnis.96 

Dalam melakukan kegiatan distribusi juga tidak diperkenankan mengganggu 

kegiatan ibadah lainnya kepada Allah. Islam membenarkan hak-hak milik pribadi, 

namun tidak membenarkan mengumpulkan harta benda pribadi sampai batas-

batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena mengumpulkan harta yang 

berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada 

merusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan 

kepentingan pribadi.  

Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan 

kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan 

masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi 

                                                           

94Sofyan S Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, h. 139.  

95Sofyan S Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, h. 140.  

96Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Islami; Tataran Teoritis dan Praktis (Malang: UIN 

Malang Press, 2008), h. 101.  



60 

 

dapat dibenarkan dengan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial 

yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.97 

e. Transparan dan Jujur  

Transparan dalam hal ini ialah barangnya yang halal, tidak membahayakan 

dan tidak terkandung unsur penipuan.98 Al-Qur’an memerintahkan kepada kaum 

muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan 

sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan 

timbangan.99 Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan sebab 

dalam agama Islam sendiri memberikan peringatan terhadap perilaku curang 

sebagaimana pada firman Allah swt dalam Q.S. Al-Muthaffifin / 83 : 1-3, 

     

   

      

   

      

Terjemahnya: 

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang.  

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi.  

3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi.100 
 

Dari ayat di atas jelas bahwa berbuat curang sangat dibenci oleh Allah swt, 

maka mereka termasuk orang-orang yang celaka. Kata ini menggambarkan 

                                                           

97Ruslan Abdul Ghofur Noor, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun 

Keadilan Ekonomi Indonesia, h. 78.  

98Nurul Hanani, Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 

h. 211.  

99Sofyan S Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, h. 139.  

100Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 587.  
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kesedihan, kecelakaan dan kenistaan. Perilaku curang menunjukkan tindakan yang 

nista dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia.  

f. Bertanggung jawab atas barang yang didistribusikan. 

Tanggung jawab diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. 

Bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan merupakan ciri bagi muslim 

yang bertaqwa. Amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan, bentuk 

kewajiban atau utang yang harus kita bayar dengan cara melunasinya sehingga 

kita merasa aman atau terbebas dari segalam tuntutan.101 

Islam memberikan solusi untuk meminimalisir kesenjangan yang terjadi 

antara yang miskin dan yang kaya dengan cara distribusi pendapatan dan 

kekayaan yang merata. Sejalan dengan fokus teori distribusi tersebut tentunya 

diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara rakyat yang miskin dan kaya. 

Sebab titik berat dalam pemecahan problem ekonomi adalah bagaimana 

menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil dan merata di tengah 

masyarakat. 

                                                           

101Sofyan S Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, h. 140.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah field 

research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.1 

Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati 

berupaya menggali makna dari suatu fenomena pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara utuh.2 Data yang dikumpulkan lebih cenderung 

pada keterangan atau gambar ketimbang menggunakan angka-angka. Data yang 

dimaksud adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara, pengambilan 

dokumen, catatan saat dilapangan, memo dan juga rekaman-rekaman maupun 

media yang di dapat saat melakukan observasi.3 

Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin 

mengenai praktek pembagian daging hewan kurban pada masyarakat Kecamatan 

Ngapa Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. 

                                                             

1Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat Sugiyono, Metode 

Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.  

2M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 9.  

3Emzir, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.  
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Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena struktur 

sosial masyarakat yang heterogen, di mana didalamnya terdapat identitas suku dan 

budaya yang beragam, yaitu Suku, Tolaki, Bugis, Makassar, dan sebagian kecil 

dari Jawa. Varian dari struktur masyarakat tersebut turut mempengaruhi praktek 

beragama dan kehidupan keseharian mereka termasuk dalam hal pendistribusian 

kurban.  

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan4 teologis normatif dan yuridis 

empiris. Adapun ulasannya sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologis Normatif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif yaitu pendekatan 

terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari 

Al-Qur’an, Hadis, kaidah ushul fiqh, dan pendapat para ulama dalam 

memandang sebuah permasalahan terkait dengan praktek pembagian hewan 

kurban.  

Melalui pendekatan ini peneliti berupaya menggali fakta-fakta di lapangan 

berkaitan dengan pembagian hewan kurban di Kecamatan Ngapa Kabupaten 

Kolaka Utara, kemudian memberi ulasan dalam perspektif hukum Islam, di 

mana pada akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap 

hal yang memiliki kesesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam. Jadi 

                                                             

4Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam 

memahami sesuatu. Lihat Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2004), h. 28.  
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peneliti dalam hal ini menjadi partisipan aktif dengan informan untuk dapat 

mengkaji dan memahami lebih jauh untuk menginterpretasikan suatu makna 

peristiwa interaksi.5 Sehingga dapat menghasilkan data yang baru, mengenai 

hasil penelitian yang ditemukan. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Penelitian sosiologis merupakan penelitian yang berusaha menginterpretasikan 

sesuatu dan membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini pada masyarakat 

Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dengan menguraikan pola kondisi 

dan hubungan dalam masyarakat, pendapat yang berkembang, proses atau 

kecenderungan yang sedang berlangsung, serta akibat atau efek yang terjadi 

menyangkut pendistribusian hewan kurban. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data utama berasal dari uraian kata-kata dan tindakan, data penguat 

seperti dokumen dan lain-lainnya. Peneliti mengumpulkan semua data yang dapat 

diperoleh baik dari penglihatan ataupun pendengaran yang kemudian digabungkan 

untuk dicatat secara rinci tanpa meninggalkan satu informasi agar data-data yang 

ada bisa benar-benar valid dan bisa dipertangungjawabkan kebenarannya yang 

bisa disajikan dalam pembuatan penelitian.6 Penelitian kualitatif memiliki dua 

jenis data penelitian, yaitu: 

 

                                                             

5Sujarno, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Bandar Lampung: CV Mandar Maju, 2001), 

h. 45.  

6Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 306.  
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1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

pengamatan di lapangan (lokasi penelitian) atau observasi, dan wawancara 

secara langsung. Data primer ini juga biasa disebut dengan data baru atau data 

asli. Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data 

dihasilkan.7 Data-data langsung diambil dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian dan objek peneliti, diantaranya ialah tokoh masyarakat, Pengurus 

Masjid yang bertindak selaku panitia kurban, Pemerintah Kecamatan, KUA 

dan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder dapat diperoleh berdasarkan acuan dan literatur yang 

berhubungan penulisan tesis, hal ini bisa berbentuk data fisik dokumen, 

dokumentasi, jurnal, buku, media cetak, media elektronik, laporan-laporan, 

peraturan, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Validitas data penelitian sangatlah tergantung pada jenis penelitian yang 

digunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh 

data.8 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

                                                             

7Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi (Jakarta: Kencana Pranada 

Media Grup, 2013), h. 129.  

8Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 30.  
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan beberapa jenis pengumpulan data 

yaitu : 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

yang mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.9 

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik pelaksanaan observasi ini 

dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan langsung 

dilakukan dengan mengamati objek yang diselidiki, sedangkan tidak langsung 

berarti pengamatan yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa 

yang diselidiki.10 Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait 

praktek pembagian hewan kurban. Dalam tahap observasi ini, peneliti 

melakukan pengamatan dengan cara meninjau secara langsung lokasi 

penelitian untuk melihat dan menganalisis keaadan secara nyata dan hasilnya 

dicatat secara sempurna. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah merupakan percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang 

atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu 

masalah tertentu. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati 

                                                             

9Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2010), h. 122.  

10Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 143.  
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kedudukan yang berbeda yaitu sebagai pengejar informasi atau penanya dan 

pemberi informasi.11 Wawancara dilakukan dengan cara peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang 

dibahas pada narasumber yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi 

terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Materi pertanyaan yang dikembangkan pada saat berlangsungnya wawancara 

menyesuaikan pada kondisi saat ini sehingga terjadi lebih fleksibel dan sesuai 

dengan jenis pertanyaannya. Metode ini digunakan untuk memenuhi beberapa 

hal yang mendasari praktek pendistribusian hewan kurban. 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang 

perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah 

sebagai berikut: 

a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti.12 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, notulen 

                                                             

11Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Cet. VII; Bandung: Mandar Maju, 

1996), h. 187.  

12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h. 138.  
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rapat, agenda dan lain sebagainya. Dengan teknik dokumentasi, peneliti 

mengumpulkan data, dokumen atau laporan tertulis dari semua peristiwa yang 

berisi penjelasan dan penilaian terhadap obyek yang diteliti.13 Dokumentasi ini 

bermaksud untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi yang 

dimaksudkan berbentuk rekaman suara serta gambar atau foto atau catatan-

catatan yang berhubungan dengan fokus penelitian.  

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data 

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, mendeskripsikan ke dalam unit-unit, 

melakukan susunan kedalam pola-pola, sintesa, memilih yang penting dan akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

Sugiyono menyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang 

sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta 

kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti 

untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode 

yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa 

diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. Sedangkan dalam hal analisis 

data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

                                                             

13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002), h. 206.  
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sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.14 

Sedangkan menurut J. Moleong, analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditentukan tema dapat dirumuskan.15 Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama, dilapangan 

dan setelah proses pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode model Miles dan Huberman yaitu selama proses 

pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting diantaranya reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi 

(verifying).16 

1. Pengumpulan data 

Mengoleksi atau mengumpulkan data. Dalam tahap ini dalam objek penelitian 

untuk melakukan observasi, wawancara, mencatat semua dataa yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian di lapangan, maka 

jumlah data yang didapat semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu 

dilakukan reduksi data. 

                                                             

14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h. 334.   

15Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 248.  

16Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik, h. 150.  
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Reduksi data ini memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi 

data berlangsung secara proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap 

ini juga akan meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian) proses 

transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun 

lengkap.17 

3. Penyajian data 

Setelah reduksi data, langkah yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah 

melakukan penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian ini dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Penyajian data bertujuan agar 

peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan 

selanjutnya yang akan dilakukan. 

4. Verifikasi 

Langkah terkhir dalam pengumpulan data adalah verifikasi. Dari awal 

pendataan, peneliti mencari hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, 

melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih 

bersifat sementara dan akan selalu mengalami perubahan selama proses 

pengumpulan data masih berlangsung, akan tetapi bila kesimpulan yang dibuat 

didukung oleh data yang valid dan konsisten yang ditemukan di lapangan, 

maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. 

                                                             

17Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik, h. 81.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Profil Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Wilayah, Letak Geografis dan Administratif  

Gambaran umum wilayah penelitian merupakan aspek spasial (berkenaan 

ruang dan tempat) dalam suatu penelitian, karena menyangkut wilayah daerah 

tertentu yang menjadi ruang dan tempat adanya suatu aturan (hukum) tertentu 

dalam suatu wilayah. Dalam aspek spasial inilah tergambar sejarah kehidupan 

sosial dan kehidupan ekonomi penduduk. Begitu pula dalam penulisan tesis ini, 

Kecamatan Ngapa sebagai aspek spasialnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 

latar belakang lahirnya daerah ini. Adapun peta wilayah Kecamatan .ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini: 

Gambar 1: 

Peta Kecamatan Ngapa1 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1Sumber data diambil dari arsip Kantor Kecamatan Ngapa pada tanggal 3 Juli 2023 di 

Kantor Kecamatan Ngapa.   
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Pada gambar di atas diketahui bahwa wilayah Kecamatan Ngapa merupakan 

salah satu kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara terletak di bagian utara, letak 

geografisnya melintang dari utara ke selatan kira-kira 3°15’ LS - 3°25’ LS dan 

membujur dari Barat ke Timur antara 121°0’ BT - 121°5’ BT. Seluruh wilayah 

Kecamatan Ngapa mencakup wilayah daratan dengan luas daratan 148,77 km². 

Relief permukaan daratan Kecamatan Ngapa sebagian besar berupa bukit dan 

pengunungan. Saat ini wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Ngapa 

terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan, dan pusat pemerintahan berada di Kelurahan 

Lapai dan memiliki jarak 34 km dari pusat Ibukota Kabupaten, yaitu Kota 

Lasusua. Adapun batas wilayahnya dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 3: 

Batasan Wilayah Kecamatan Ngapa2 

 

No Batas Kecamatan 

1 Sebelah Utara Pakue 

2 Sebelah Timur Uluiwoi  

3 Sebelah Selatan Kodeoha  

4 Sebelah Barat Watunohu  

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa daerah ini memiliki posisi yang sangat 

menguntungkan dalam berbagai kegiatan ekonomi, terutama sektor perkebunan 

dalam arti luas, perikanan dan kelautan baik bila ditinjau dan kondisi geografis, 

topografi, geologi, hidrologi, begitu pula dengan kondisi sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat lokal. Dengan kondisi tersebut, Kecamatan Ngapa dapat lebih  

maju dan mandiri melalui berbagai upaya percepatan pembangunan dengan 

menempatkan pembangunan ekonomi sebagai leading sector. 

                                                             

2Sumber data diambil dari arsip Kantor Kecamatan Ngapa pada tanggal 3 Juli 2023 di 

Kantor Kecamatan Ngapa. 



74 

 

Melalui Kecamatan Ngapa, masyarakat dapat mengakses Provinsi Sulawesi 

Selatan baik melalui jalan darat maupun penyeberangan laut. Letak daerah ini 

dikenal sebagai salah satu sentral pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka 

Utara karena posisinya yang sangat strategis dan memiliki spread effect (daya 

sebar) yang tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan 

beradab. Mengacu pada kondisi potensi ekonomi lokal dan situasi perekonomian 

secara global, Muhammad Sanusi sebagai Lurah Lapai menuturkan:  

Kecamatan Ngapa telah memulai pembangunan ekonomi dengan konsep tri 

pilar pembangunan, yakni pembangunan perkebunan dalam arti luas sebagai 

pilar pertama, pembangunan perikanan dan kelautan sebagai pilar ke dua 

pembangunan dalam bidang pertambangan sebagai pilar ke tiga. Sejak masa 

pemekaran dan berpisah dari Kabupaten Kolaka, konsep ini lebih dipertajam 

kedalam visi pembangunan daerah, yakni terwujudnya masyarakat daerah 

Kecamatan Ngapa yang damai demokratis, berkeadilan sosial, berdaya 

saing, maju dan sejahtera, dalam bingkai otonomi daerah yang didukung 

oleh sumber daya manusia daerah yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, 

berakhlak mulia, cinta tahah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta memiliki etos kerja tinggi dan 

berdisiplin.3 

 

Dari penuturan di atas, peneliti ketahui bahwa setelah pemekaran dan 

berpisah dari Kabupaten Kolaka pembangunan yang cukup pesat disegala bidang 

telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan menjangkau 

seluruh pelosok kecamatan. Salah satunya ditandai dengan tingginya tingkat 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ngapa hingga ke pelosok pedesaan. 

Indikator pertumbuhan ini dilihat dengan tingginya harapan kebutuhan hidup 

masyarakat dan angka imigrasi penduduk ke Kecamatan Ngapa yang semakin 

meningkat.  

                                                             

3Muhammad Sanusi (45 Tahun), Lurah Lapai, wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di Desa 

Lahabaru.  
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2. Kondisi Demografi 

Sebaran jumlah penduduk di Kecamatan Ngapa tidak merata di setiap 

wilayah administrasinya. Kecenderungan ini terlihat pada kepadatan penduduk 

yang terpusat pada daerah-daerah tertentu saja, akan tetapi kepadatan penduduk 

ini cukup variatif dengan perbedaan yang cukup signifikan antara desa/kelurahan 

yang ada dalam kecamatan ini. Kepadatan yang cukup tinggi terjadi di Kelurahan 

Lapai yaitu 3.064 Penduduk, perbedaan yang sangat kontras dengan Desa 

Nimbuneha dan Desa Padaelo, selain karena terletak di daerah pegunungan juga 

memiliki kepadatan penduduk hanya sebesar 520 Penduduk. Sebagaimana yang 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4: 

Data Kependudukan Masyarakat Kecamatan Ngapa4 

 

No Desa / Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah / Total 

1 Lapai 1.540 1.524 3.064 

2 Beringin 1.151 1.118 2.269 

3 Lawolatu 825 809 1.634 

4 Ngapa 725 683 1.408 

5 Tadoumera 380 319 699 

6 Koreiha 719 625 1.344 

7 Puurau 601 567 1.168 

8 Parutellang 934 771 1.705 

9 Watu Mutaha 772 613 1.385 

10 Padaelo 278 243 521 

11 Nimbuneha 284 236 520 

12 Mataiwoi 393 410 803 

Total Kecamatan Ngapa 8.600 7.920 16.520 

 

 

 

 

 

                                                             

4Sumber data diunduh dari situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara diakses 

pada tanggal 3 Juli 2023. 
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Tabel 5: 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kecamatan 

Ngapa5 

 

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah/Total 

1 0 – 14 2.216 1.839 3.965 

2 15 – 64 6.122 5.808 11.930 

3 65+ 352 273 625 

Total Kecamatan Ngapa 8.600 7.920 16.520 

 

Dari data di atas diketahui bahwa, keadaan struktur usia penduduk di 

Kecamatan Ngapa menunjukkan bahwa sebesar 3.965 orang berusia 0-14 tahun 

dari jumlah penduduk, atau sebesar 24 % dari jumlah penduduk. Usia 15-64 tahun 

berjumlah sebanyak 11.930 orang atau sebesar 72,22 % dari total jumlah 

penduduk. Jumlah ini merupakan usia penduduk yang masih tergolong produktif. 

Sedangkan usia 65 ke atas berjumlah sebanyak 625 orang atau sebesar 3,78 % dari 

jumlah penduduk, dan usia penduduk ini tergolong sudah tidak produktif. 

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan penduduk. Pendidikan merupakan hal paling utama yang harus 

dimiliki oleh setiap orang. Dengan semakin berkembangnya zaman, diharapkan 

sistem dan pembangunan di bidang pendidikan akan semakin bertambah maju. 

Komposisi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan memberikan 

gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia bagi kepentingan 

pembangunan. Kebutuhan akan tenaga kerja berpendidikan tinggi dirasakan 

sangat penting. Pendidikan menyebabkan meningkatnya partisipaasi dalam 

angkatan kerja dan meningkatnya produktivitas. 

                                                             

5Sumber data diunduh dari situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara diakses 

pada tanggal 3 Juli 2023. 
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Pendidikan sangatlah penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang, baik 

pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal diantaranya SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan non 

formal seperti kursus menjahit dan sebagainya. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin tinggi pengetahuan yang mereka dapatkan sehingga 

semakin besar peluang atau kesempatan seseorang untuk maju dan mudah dalam 

mencari pekerjaan. Untuk di Kecamatan Ngapa sendiri terdapat beberapa 

pendidikan formal dati tingkat Sekolah Dasar sampai Madrasah Aliyah, namun 

belum terdapat perguruan tinggi, kecuali yang berada di pusat Kota Kabupaten 

Kolaka Utara tepatnya di Lasusua. Hal ini peneliti temukan dalam hasil 

wawancara dengan Staf Kantor Kecamatan Ngapa, Baharuddin yang mengatakan 

bahwa: 

Kondisi pendidikan di Kecamatan Ngapa dapat dianggap tidak merata, 

masih banyak masyarakat yang masih berpendidikan rendah. Namun seiring 

perkembangan waktu, pendidikan di Kecamatan Ngapa juga telah 

mengalami peningkatan, bisa kita lihat sudah ada beberapa Sekolah Dasar 

sampai jenjang Madrasah Aliyah atau sederaat dengan Sekolah Menengah 

Atas, bahkan sekitar 5 tahun yang lalu, telah berdiri pondok pesantren di 

kecamatan ini.6  

 

Sejalan dengan keterangan di atas, peneliti mendapatkan data yang 

terhimpun dari Kantor Kecamatan Ngapa, jumlah sekolah dan madrasah, tenaga 

pendidik dan peserta didik pada TK di Kecamatan Ngapa terdapat 5 unit Sekolah, 

untuk jenjang SD/MI jumlahnya 7 unit dari sebelumnya yang berjumlah 4 unit. 

Sementara gedung SMP/MTs sebanyak 3 unit dan untuk jenjang Madrasah Aliyah 

sebanyak 2 unit. Dari sejumlah unit sekolah dan madrasah tersebut, terdapat 

                                                             

6Baharuddin (44 Tahun), Staf Kantor Kecamatan Ngapa, wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023 di Kantor Kecamatan Ngapa.  
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sebanyak 76 tenaga pendidik dan 1.188 peserta didik. Adapun rincian tingkat 

pendidikan masyarakat berdasarkan usia di Kecamatan Ngapa belum tersedia. 

Namun dari sejumlah peserta didik yang telah peneliti paparkan di atas diketahui 

bahwa mayoritas peserta didik berasal dari madrasah. Ini menunjukkan animo 

masyarakat setempat yang memiliki kecenderungan memilih madrasah untuk 

menyekolahkan anaknya dan mengenyam pendidikan pada sekolah berbasis 

agama ketimbang sekolah umum yang ada di Kecamatan Ngapa.7 

 

3. Kondisi Sosial Kemasyarakatan 

Kehidupan sosial merupakan suatu kebersamaan untuk mengerti kejadian-

kejadian dalam masyarakat yaitu persekutuan manusia dan selanjutnya dengan 

pengertian itu dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan. Untuk 

Kecamatan Ngapa Ngapa sendiri dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan 

masyarakat multikultural, sebagaimana keterangan yang ditambahkan oleh 

Baharuddin, Staf Kecamatan Ngapa bahwa: 

Di daerah kami ini, terdapat beberapa suku yang sudah lama tinggal disini, 

diantaranya ialah suku Tolaki, suku Bugis, suku Luwu, dan suku Jawa. 

Alhamdulillah kami semua disini sudah terbiasa dengan keberagaman 

budaya tersebut. Jika ada yang melaksanakan hajatan, mereka menjalankan 

tradisi sesuai yang diwariskan oleh pendahulunya masing-masing.8 

 

Dari keterangan di atas, peneliti ketahui bahwa penduduk masyarakat 

Kecamatan Ngapa sangat ramah terhadap modernitas. Keterbukaan masyarakat 

                                                             

7Sumber data diambil dari arsip Kantor Kecamatan Ngapa pada tanggal 3 Juli 2023 di 

Kantor Kecamatan Ngapa.  

8Baharuddin (44 Tahun), Staf Kantor Kecamatan Ngapa, wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023 di Kantor Kecamatan Ngapa.   



79 

 

dapat terlihat dari kehidupan multikultural yang ada didalamnya. Baik pribumi 

maupun pendatang, saling menerima dengan baik dan menunjukkan sikap 

toleransi dengan adat istiadat masing-masing. 

 

4. Kondisi Ekonomi dan Religi 

Data ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat 

menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan 

penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu. Konsep 

angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia 

kerja selama periode tertentu. Menurut jenis kegiatannya, penduduk berumur 15 

tahun ke atas dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan mempunyai 

pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu hal 

misalnya pegawai yang sedang cuti, petani yang sedang menunggu hasil panen 

dan sebagainya. Di samping itu bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan 

tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk kelompok angkatan kerja. 

2. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang 

kegiatannya hanyalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya 

(kegiatan yang tidak aktif secara ekonomis). 

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas (yaitu ketidakmampuan 

pasar kerja menyerap angkatan kerja yang tersedia) bertambah setiap tahun seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk adalah isu urgen yang memerlukan 

perhatian yang cukup serius. Kondisi ini tentu menjadi pemicu tingginya angka 
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pengangguran yang tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang 

ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial 

seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. 

Penduduk Kecamatan Ngapa sendiri yang bekerja di sektor pertanian paling 

banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 11.932 tenaga kerja atau sebesar 

64,64%. Setelah sektor pertanian kemudian menyusul sektor perdagangan sebesar 

24,70%, jasa-jasa sebesar 3,40% dan sektor lainnya berada di bawah 3%. 

Memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan 

dari religious emotion atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan 

dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang 

bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsepsi benda-

benda yang dianggap sakral dan profan dalam kehidupan manusia. Sistem religi 

disini, dimaksudkan suatu gambaran atau ungkapan kepercayaan atau keyakinan 

yang telah ada sebelum agama-agama besar masuk. Masyarakat Kecamatan 

Ngapa sendiri mayoritas menganut agama Islam. Seperti yang dijelaskan oleh 

Baharuddin, Staf Kantor Kecamatan Ngapa: 

Sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Ngapa cukup besar untuk 

menampung sholat berjamaah, seperti sholat jum’at, sholat idul fitri dan dan 

idul adha serta acara-acara peringatan hari besar Islam sering dilaksanakan 

di masjid-masid se Kecamatan Ngapa seperti Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj. 

Selain sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai taman pendidikan al-

Qur’an untuk anak-anak mengaji. Masjid juga digunakan untuk pengajian 

rutin seminggu sekali oleh ibu-ibu pengajian di Kecamatan. Selain itu tak 

jarang ibu-ibu pengajian ini mengadakan pengajian akbar dengan 

mengundang ibu-ibu pengajian dari seluruh desa dan mengundang 

penceramah untuk menambah wawasan tentang ajaran Islam.9 

 

                                                             

9Baharuddin (44 Tahun), Staf Kantor Kecamatan Ngapa, wawancara pada tanggal 3 Juli 

2023 di Kantor Kecamatan Ngapa.   
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Dari penjelasan di atas, peneliti mengetahui bahwa kegiatan pembangunan 

pada bidang agama di Kecamatan Ngapa terus ditingkatkan seperti pembangunan 

sarana peribadatan, pembinaan umat beragama dan kegiatan-kegiatan keagamaan 

lainnya. Pembangunan di bidang ini dibutuhkan dalam rangka pencapaian 

pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia, suatu masyarakat yang 

diharapkan dapat membangun dirinya, keluarga dan daerahnya. Hal ini diperkuat 

dengan data jumlah rumah peribadatan yang berada di wilayah Kecamatan Ngapa 

pada tabel di bawah ini, 

Tabel 6: 
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Ngapa10 

 

No 
Desa / 

Kelurahan 
Masjid Mushola 

Gereja 

Protestan 

Gereja 

Katholik 
Pura Vihara 

1 Lapai 3  - - - - 

2 Beringin 2  - - - - 

3 Lawolatu 2  - - - - 

4 Ngapa 1 3 - - - - 

5 Tadoumera 2  - - - - 

6 Koreiha 9  - - - - 

7 Puurau 1  - - - - 

8 Parutellang 8 1 - - - - 

9 Watu Mutaha 9  - - - - 

10 Padaelo 2 1 - - - - 

11 Nimbuneha 3 1 - - - - 

12 Mataiwoi 1  - - - - 

TOTAL 
KECAMATAN 

NGAPA 
43 6 

    

 

Dari data di atas diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Ngapa cukup 

religius. Salah satu indikatornya ialah banyaknya rumah ibadah bagi umat muslim 

yang tersedia di lingkungan masyarakat seperti masjid dan mushola. Pada hari 

                                                             

10Sumber data diambil dari arsip Kantor Kecamatan Ngapa pada tanggal 3 Juli 2023 di 

Kantor Kecamatan Ngapa.  
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raya dan hari besar keagamaan, rumah ibadah menjadi lebih ramai dari biasanya 

untuk merayakan ritual keagamaannya. Masyarakat berkumpul dan berinteraksi di 

masjid sekitar tempat tinggal mereka. 

 

B. Praktek Pendistribusian Daging Kurban Masyarakat Kecamatan Ngapa 

Kabupaten Kolaka Utara 

Pelaksanaan kurban di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara 

bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang diumumkan oleh Pemerintah 

melalui Kementerian Agama yakni pada tanggal 29 Juni 2023 M / 1444 H.  

Berdasarkan penelusuran peneliti melalui wawancara dengan Lurah Lapai, 

Muhammad Sanusi tentang praktek pelaksanaan kurban di Kecamatan Ngapa 

menuturkan bahwa: 

Setiap hewan kurban yang akan disembelih berasal dari masyarakat sekitar, 

baik itu perorangan maupun kurban kolektif (gabungan dari tujuh orang) 

diumumkan di masjid terlebih dahulu sesaat sebelum pelaksanaan shalat ied. 

Pelaksanaan kurban dilakukan di berbagai macam tempat, ada yang di 

masjid, ada di rumah warga, bahkan yang lebih ringkas lagi dilakukan di 

tempat mereka membeli sapi tersebut. Pemotongan hewan kurban yang 

dilaksanakan di masjid disaksikan langsung oleh pekurban, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, dan warga masyarakat yang ingin menyaksikan kurban 

tersebut. Sedangkan jumlah hewan kurban di Kecamatan Ngapa sebanyak 

60 sapi yang terhimpun dari seluruh desa.11  

 

Dari penuturan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan kurban yang 

dipraktekkan oleh masyarakat ialah diawali dari diskusi para pengurus mesjid dan 

tokoh masyarakat setempat kemudian ditunjuklah salah satu dari mereka untuk 

menjadi pengurus yang nantinya akan mengumumkan siapa-siapa saja akan 

                                                             

11Muhammad Sanusi (45 Tahun), Lurah Lapai, wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di 

Desa Lahabaru.   
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melaksanakan kurban. Setelah itu, pengurus yang ditunjuk tadi mengumumkan 

kepada masyarakat bahwa siapa saja yang ingin melaksanakan kurban agar 

melaporkan diri ke masjid-masjid terdekat. Jumlah keseluruhan hewan kurban 

tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah setempat dan diteruskan kepada 

Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.  

Tujuan masyarakat Kecamatan Ngapa melaksanakan ibadah kurban yaitu 

agar mereka mendapatkan keridhaan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah 

swt. Hal ini merupakan jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan 

Misnatiawati, seorang pekurban yang berasal dari Kelurahan Lapai yang 

mengungkapkan sebagai berikut:  

Sebagai orang Islam yang diberi kelebihan materi, tentunya kita harus 

memiliki kesadaran dalam beribadah, termasuk dalam hal ini berkurban. 

Baiknya lagi karena dengan berkurban, kita bukan hanya beribadah semata 

tetapi juga meningkatkan hubungan silaturahmi kita kepada sesama. 

Motivasi tentang pentingnya ibadah kurban juga sering saya dapatkan dalam 

pengajian, seperti yang saya dapatkan di Majelis Taklim. Di kampung kami 

ini, semua orang diberikan kesempatan untuk berkurban, baik itu 

berkelompok, rumpun keluarga, maupun perorangan. Faktor yang cukup 

berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran untuk berkurban adalah 

meningkatnya pemahaman agama pada masyarakat, khususnya tentang 

pentingnya berkurban bagi seorang muslim. Kesadaran dan pemahaman 

agama tersebut tidak terlepas dari motivasi yang disampaikan oleh tokoh 

agama sekaligus tokoh organisasi pada waktu pengajian rutin di Masjid atau 

Mushola setiap bulannya.12  

 

Ditambahkan pula oleh H.  Andi Yusuf, tokoh masyarakat yang berasal dari 

Kelurahan Lapai yang mengatakan bahwa: 

Pada setiap pelaksanaan shalat idul adha, seluruh pekurban diumumkan di 

masjid yang lengkap beserta daftar jumlah hewan kurbannya masing-

masing. Dari pengumuman itu, semua orang bisa mengetahui siapa saja 

yang berkurban dan yang tidak berkurban. Terkadang dari situ ada perasaan 

                                                             

12Misnatiawati (41 Tahun), warga Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa, wawancara pada 

tanggal 7 Juli 2023 di Kantor Madrasah Tsanawiyah.  
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malu kalau tidak berkurban. Apalagi ada sebagian masyarakat yang secara 

ekonomi tidak mungkin bisa berkurban, namun kenyataannya dapat 

berkurban. Hal tersebut menjadi motivasi bagi orang-orang yang 

ekonominya lebih baik untuk melaksanakan kurban.13 

  

Dari dua keterangan di atas, peneliti ketahui bahwa secara umum 

masyarakat Kecamatan Ngapa sudah memiliki kesadaran untuk berkurban 

termasuk dalam hal ini mengetahui tujuan untuk melaksanakan ibadah kurban. 

Hal itu tidak terlepas dari dua faktor yang melatarbelakanginya, yaitu adanya 

dorongan motivasi dari tokoh agama dan juga kesadaran sosial yang timbul sikap 

seseorang terhadap situasi sosial yang dialami oleh diri sendiri, sehingga setiap 

individu dapat menjadi tahu dan menyadari hal-hal yang terjadi disekelilingnya. 

Proses penyembelihan hewan kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa juga 

dapat terlihat pada gambar dibawah:  

Gambar 2: 

Proses Penyembelihan Hewan Kurban Berkelompok pada Masyarakat Kecamatan 

Ngapa14 

                                                             

13H. Andi Yusuf (56 Tahun), Tokoh Masyarakat Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa, 

wawancara pada tanggal 6 Juli 2023 di Kelurahan Lapai.   

14Dokumentasi peneliti pada tanggal 29 Juni 2023 di Kecamatan Ngapa. 
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Pada gambar di atas tampak penyembelihan hewan disaksikan langsung 

oleh pekurban dan beberapa masyarakat yang terlibat didalamnya dan merupakan 

bagian anggota keluarga pekurban.  

Satu hal yang cukup menarik bagi peneliti bahwa terdapat pula masyarakat 

yang menyembelih hewan kurban di tempat mereka membeli sapi kurban tersebut, 

sebab hal ini lebih memudahkan bagi masyarakat yang ingin berkurban. Setelah 

membeli hewan kurban, kemudian langsung disembelih dan dipotong sesuai 

dengan porsi yang diinginkan oleh pembeli di tempat tersebut. Hal ini peneliti 

dapat dari penuturan Rudi Setiawan selaku orang yang berkurban mengatakan 

bahwa: 

Pembagian daging kurban itu tergantung dari model berkurbannya, apabila 

kurban secara individu dan disembelih sendiri, maka bagian kepala hewan 

tersebut diambil oleh orang yang berkurban. Sedangkan kurban yang 

kolektif, pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang 

tergabung dalam kelompok tersebut. Bahkan ada juga pekurban yang 

menyuruh penyembelih di tempat mereka membeli hewan kurban agar 

langsung memotong bagian-bagian hewan kurban dan membungkusnya 

dalam kantong plastik supaya bisa segera dibagikan. Untuk kurban dari 

pemerintah, tanpa ada penyisihan daging terlebih dahulu, dibagikan saja 

secara merata kepada masyarakat.15 

 

Dari penuturan di atas, peneliti mengetahui bahwa pendistribusian daging 

hewan kurban di Kecamatan Ngapa tergantung dari model berkurban dan dari 

mana hewan kurban tersebut berasal. Jika yang berkurban yang seorang saja, 

maka pendistribusiannya diserahkan kepada pemiliknya sepenuhnya, termasuk 

bagian apa saja yang ingin diberikan beserta dengan porsinya masing-masing. 

                                                             

15Rudi Setiawan (36 Tahun), Warga Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa, wawancara pada 

tanggal 7 Juli 2023 di Kecamatan Ngapa.  
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Begitupula dengan kurban kolektif, pendistribusiannya diserahkan kepada 

masing-masing individu yang tergabung dalam satu kelompok tersebut. Sedikit 

berbeda dengan hewan kurban yang berasal dari pemerintah, pendistribusiannya 

diserahkan kepada panitia masjid setempat di mana hewan kurban tersebut 

diserahkan. 

Namun yang menjadi problematika ialah tidak adanya alur mekanisme yang 

jelas terkait pembagian daging kurban tersebut, termasuk dalam hal ini ialah tidak 

ada personil panitia khusus yang dibentuk untuk fokus mengurus pembagian 

daging kurban tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan ketimpangan dalam 

proses pembagiannya, di mana terdapat orang-orang yang berhak menerima 

justeru tidak mendapatkan bagian sama sekali. Bahkan terkadang bagian kepala 

dari kurban tersebut menumpuk pada orang yang membantu proses 

penyembelihan kurban. Hal ini peneliti dapatkan dari keterangan Nuriati, warga 

Kelurahan Lapai yang tergolong kurang mampu dan juga merupakan salah 

seorang penerima santunan mustahik tetap dari Baznas Kabupaten Kolaka Utara, 

ia menuturkan bahwa: 

Untuk pembagian daging kurban, saya memang tidak terlalu berharap untuk 

mendapatkan bagian, karena kalau orang-orang disini berkurban, hanya 

membagikannya kepada keluarga masing-masing. Kadang-kadang bagian 

kepalanya juga itu menumpuk (bugis; mallappo) sama orang yang 

menyembelih kurban. Sedangkan keluarga-keluarga kami sendiri juga 

termasuk keluarga yang kurang mampu. Tidak sama dengan zakat, kami 

rutin selalu dikasih bagian dari pemerintah setempat, maupun dari 

masyarakat sekitar yang berzakat.16 

 

                                                             

16Nuriati (42 Tahun), Warga Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa, wawancara pada tanggal 

8 Juli 2023 di Kecamatan Ngapa.  
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Ditambahkan pula oleh Indri, salah seorang warga Kelurahan Lapai 

Kecamatan Ngapa yang mengatakan bahwa: 

Menurut saya, pembagian kurban disini lebih banyak mendahulukan 

keluarga dan kerabat terdekat mereka masing-masing. Disini ada beberapa 

suku yang berdomisili di Kecamatan Ngapa; ada suku Bugis, ada suku 

Tolaki, dan ada juga Orang Luwu. Nah, ketika berkurban, tentunya yang 

didahulukan dari kerabat mereka juga.17  

 

Dari dua keterangan di atas, peneliti ketahui bahwa dari praktek pembagian 

kurban warga Kecamatan Ngapa memprioritaskan pendistribusiannya pada 

keluarga dan kerabat terdekat masing-masing. Namun dari praktek 

pendistribusiannya terdapat problem tersendiri, di mana daging kurban tersebut 

tekadang menumpuk pada satu keluarga saja dan tidak tersebar kepada mereka 

yang berhak menerima. Sebab pemberi kurban memberikan daging kurban 

tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga yang mereka 

berikan daging kurban. Bahkan terkadang, orang menyembelih hewan kurban 

tersebut juga terdapat kelebihan jatah kurban. Ironinya, ketika setelah terbagi 

kepada keluarga mereka, kemudian daging hewan kurban tersebut dibagikan lagi 

kepada orang-orang dari suku mana mereka berasal. Tentunya hal seperti ini 

secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sikap 

seperti ini bertentangan dengan tujuan kurban di mana umat Islam diharapkan 

dapat meningkatkan kepedulian sosial, justeru yang terjadi disharmonisasi antar 

masyarakat. Hal ini peneliti dapatkan dari hasil penelusuran di lokasi penelitian 

yang tampak pada gambar dibawah, 

Gambar 3: 

                                                             

17Indri (40 Tahun), Warga Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa, wawancara pada tanggal 8 

Juli 2023 di Kecamatan Ngapa.  
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Warga Kecamatan Ngapa yang menerima kurban dari keluarga masing-masing18 

 

Dari gambar di atas tampak bahwa semua penerima kurban didominasi oleh 

keluarga pekurban, di mana sebagian diantaranya masih tergolong keluarga 

mampu. Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Amir, seorang warga Desa 

Beringin Kecamatan Ngapa yang juga merupakan salah satu orang yang 

berkurban menambahkan bahwa: 

Pembagian daging kurban disini sudah terbiasa tanpa kepanitiaan khusus, 

jadi mulai dari penyembelihan, memotong bagian-bagian daging, sampai 

pembagiannya kepada masyarakat semuanya dilakukan warga disini kadang 

dibantu oleh pemilik kurban dan masyarakat yang dengan suka rela 

membantu dalam pelaksanaanya.19   

 

Ditambahkan pula oleh Arip, M.Pd, selaku ketua Panitia Pembangunan 

Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa bahwa: 

                                                             

18Dokumentasi peneliti pada tanggal 29 Juni 2023 di Kecamatan Ngapa 

19Amir (56 Tahun), Warga Desa Beringin Kecamatan Ngapa, wawancara pada tanggal 7 

Juli 2023 di Kecamatan Ngapa.  
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Di masjid kami ini, tidak terbentuk panitia khusus yang mengurusi kurban, 

karena itu tidak terlepas dari permintaan masyarakat di sekitar sini. Mereka 

lebih memilih mengurusi kurbannya masing-masing dan membagikannya 

secara langsung kepada orang-orang sekitar. Akibatnya, kadang kurban itu 

menumpuk pada beberapa anggota keluarga saja, bahkan ada yang sampai 

menjual daging kurban tersebut karena saking banyaknya daging kurban 

yang ia dapatkan.20 

 

Dari dua keterangan di atas, peneliti mengetahui bahwa selama ini 

pelaksanaan kurban di Kecamatan Ngapa memang tidaklah terbentuk panitia yang 

khusus mengurusi kurban, dari proses penyembelihan sampai pada 

pendistribusiannya. Salah satu kelemahan dari pelaksanaan kurban yang tidak 

membentuk kepanitiaan dan menetapkan standar kerja ialah tidak adanya prinsip-

prinsip dan etika distribusi dalam pembagian kurban. Terkadang pembagian 

kurban tersebut menumpuk pada salah satu rumah tangga saja, di mana 

sebelumnya ia pernah menerima kurban dari kerabatnya dan menerima pemberian 

kurban lagi dari tetangga yang lain. Bahkan ada yang sampai menjual kembali 

daging tersebut, karena banyaknya daging kurban yang ia terima.   

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang porsi pembagian daging kurban 

dalam setiap kemasan yang akan dibagikan. Hal ini kemudian peneliti dapatkan 

dari keterangan Ambo Aco, warga Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa yang juga 

pernah berkurban secara kolektif dengan beberapa anggota keluarga lainnya, ia 

menuturkan bahwa: 

Kalau kami disini berkurban, pembagiannya itu sudah kami tentukan 

sendiri, terlebih dahulu disisihkan untuk orang yang menyembelih. 

Kemudian bagian keluarga dekat kita buat dalam kantong plastik, misalnya 

untuk menantu aku, aku sisihkan bagian paha, sesudah itu, saudara aku 

                                                             

20Arip (50 Tahun), Ketua Panitia Pembangunan Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Lapai 

Kecamatan Ngapa, wawancara  pada tanggal 5 Juli 2023 di Kecamatan Ngapa.  
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bagian dadanya, mertua aku daging murni bersama hatinya dan seterusnya, 

setelah itu sisanya baru dibagikan kepada masyarakat.21 

 

Ditambahkan pula oleh Justang yang ikut dalam kurban kolektif tersebut 

yang mengatakan bahwa: 

Biasanya sesudah penyembelihan hewan, bagian kepalanya kami serahkan 

terlebih dulu kepada orang yang menyembelihnya, kemudian kami berikan 

pula kepada orang-orang yang ikut serta membantu proses penyembelihan 

hewan tersebut, sisanya kemudian dibagikan secara merata kepada 

masyarakat, tidak memilih yang kaya, miskin atau yang berhak, semua kita 

bagikan rata saja, karena itu menurut kami sudah adil.22 

  

Dari dua keterangan dari hasil wawancara di atas, peneliti mengetahui 

bahwa untuk porsi dalam setiap kemasan yang akan dibagikan kepada masyarakat 

tidak beraturan, semuanya diserahkan pemilik kurban untuk mengatur sesuai 

dengan kehendaknya. Termasuk dalam hal ini kurban kolektif, di mana setelah 

hewan kurban tersebut disembelih, kemudian diserahkan kembali kepada tujuh 

orang tersebut untuk membagikannya kepada masyarakat. Dari sini dapat terlihat 

bahwa tidak adanya acuan dalam pembagian daging kurban tersebut menimbulkan 

problematika tersendiri dalam proses pendistribusiannya, di mana dalam 

pembagiannya tidak mempertimbangkan jumlah anggota keluarga yang akan 

diberikan daging hewan kurban, semuanya hanya diberikan secara merata saja. 

Hal ini juga dapat terlihat dari hasil penelusuran peneliti yang tampak pada 

gambar dibawah, 

Gambar 4: 

                                                             

21Ambo Aco (42 Tahun), Warga Desa Lawolatu, wawancara pada tanggal 7 Juli 2023 di 

Kecamatan Ngapa.  

22Justang (42 Tahun), warga Desa Beringin, wawancara pada tanggal 7 Juli 2023 di 

Kecamatan Ngapa.  
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Pembagian Porsi Kurban pada Masyarakat Kecamatan Ngapa23 

 

Dari gambar di atas diketahui bahwa porsi dalam setiap kemasan kurban 

yang akan dibagikan, diberikan secara merata sesuai dengan keinginan pemilik 

kurban. Jadi ketika kurban dibagikan, tidak mempertimbangkan jumlah anggota 

keluarga yang akan diberikan daging kurban.  

 Selanjutnya peneliti meminta tanggapan kepada pemerintah setempat, 

dalam hal ini Lurah Lapai terkait praktek pembagian kurban pada masyarakat. 

Adapun jawaban yang disampaikan ialah:  

Setiap tahun, kami selaku Pemerintah sebenarnya selalu mengajak 

masyarakat untuk bersama-sama membicarakan terkait pendistribusian 

daging hewan kurban. Namun terkadang masyarakat yang acuh tak acuh dan 

lebih memilih untuk membagikan sendiri daging hewan kurban mereka. 

Kami juga tidak ingin membuat langkah yang kontraproduktif ketika 

memberlakukan suatu kebijakan kepada masyarakat, olehnya itu selama ini 

kami menyerahkan saja sepenuhnya kepada masyarakat terkait pengelolaan 

kurban mereka.24 

                                                             

23Dokumentasi peneliti pada tanggal 29 Juni 2023 di Kecamatan Ngapa. 

24Muhammad Sanusi (45 Tahun), Lurah Lapai, wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di 

Desa Lahabaru. 
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Dari jawaban di atas, peneliti ketahui bahwa selama ini terdapat upaya dari 

pemerintah setempat untuk mengatur tata kelola penyelenggaraan kurban  dengan 

menghimbau masyarakat agar menyerahkan urusan kurban tersebut kepada 

pemerintah dengan jalan membentuk panitia bersama yang akan bekerja mulai 

dari tempat penjualan hewan kurban, tempat penampungan sementara, persyaratan 

lokasi yang akan dijadikan tempat pemotongan hewan kurban, tata cara 

penyembelihan hewan kurban, serta pendistribusian yang sesuai dengan aturan 

yang berlaku.   

Tak hanya sampai disitu, peneliti juga kemudian mengkonfirmasi hal 

tersebut kepada pihak Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara sebagai 

lembaga pemerintah yang turut bertanggungjawab melakukan penataan dan 

pembinaan kehidupan beragama pada masyarakat. Adapun hasil wawancara 

peneliti dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemneterian Agama 

Kabupaten Kolaka Utara, Suparman, S.Ag yang menyampaikan bahwa: 

Dalam setiap tahunnya, Kementerian Agama menerbitkan edaran 

pelaksanaan shalat idul adha dan tata cara berkurban, surat edaran itu 

kemudian diserahkan kepada Kepala KUA pada masing-masing kecamatan 

untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Namun terkhusus pada tata cara 

pendistribusian daging hewan kurban, kami serahkan model dan bentuknya 

kepada masyarakat.25  

 

Dari keterangan di atas peneliti ketahui bahwa Kementerian Agama 

Kabupaten Kolaka Utara juga mengedarkan panduan berkurban kepada 

masyarakat, namun sayangnya tidak mengatur mekanisme pembagian yang sesuai 

                                                             

25Suparman (49 Tahun), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, wawancara pada 

tanggal 4 Juli 2023 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara (Kota Lasusua).   
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dengan aturan syariat. Terlebih lagi, dalam pelaksanaannya tidak melakukan 

pemantauan di lapangan terkait pendistribusian daging hewan kurba pada 

masyarakat.  

Ditambahkan pula oleh H. Abdurrahman selaku Kepala Desa Beringin yang 

mengatakan bahwa: 

Pembagian daging kurban di desa kami diserahkan sepenuhnya kepada 

masyarakat, karena sebetulnya kami juga tidak mengetahui bagaimana 

aturan yang sesuai dengan aturan agama. Muballigh-muballigh di masjid 

yang sering berceramah juga tidak pernah membahas dalam ceramahnya 

mengenai hal itu. Kami hanya berprinsip bahwa sepanjang tidak 

menimbulkan kegaduhan pada masyarakat, maka kami hanya ikuti saja 

kemauan masyarakat.26 

  

Dari keterangan di atas, peneliti juga mengetahui bahwa salah satu faktor 

yang melatarbelakangi praktek pendistribusian daging hewan kurban pada 

masyarakat Kecamatan Ngapa tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang tata cara pendistribusian kurban. Masyarakat hanya 

menganggap bahwa semua yang dilakukan selama ini mengandung kebaikan, 

walaupun tidak mengetahui hukumnya dalam agama. Hal ini juga tidak terlepas 

dari kurangnya informasi dan penjelasan yang mendetail kepada masyarakat 

terkait aturan pendistribusian kurban. 

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memaparkan 

analisis temuan penelitian terkait praktek pelaksanaan kurban pada masyarakat 

Kecamatan Ngapa sebagai berikut: 

                                                             

26Abdurrahman (45 Tahun), Kepala Desa Beringin, wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di 

Desa Beringin Kecamatan Ngapa.  
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1. Pelaksanaan kurban pada masyarakat Kecamatan tidak memiliki kepanitiaan 

khusus, salah satu penyebabnya ialah keinginan masyarakat untuk membagikan 

kurban mereka secara langsung tanpa mewakilkannya kepada orang lain.  

2. Pendistribusian kurban oleh masyarakat Kecamatan Ngapa lebih 

memprioritaskan pembagiannya kepada keluarga dan kerabat terdekat tanpa 

mempertimbangkan kondisi ekonomi pada keluarga mereka yang diberikan 

daging kurban. 

3. Masyarakat Kecamatan Ngapa tidak memiliki panduan yang jelas baik dari 

pemerintah, penyuluh, maupun Kementerian Agama setempat dalam 

menentukan porsi daging yang dibagikan, termasuk pula dalam hal ini jumlah 

anggota keluarga yang diberikan kurban tidak dijadikan sebagai tolak ukur 

penditribusiannya. 

 

C. Persepsi Masyarakat terhadap Praktek Pendistribusian Kurban Di 

Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara 

Pengorbanan di jalan Allah dan berkorban karena Allah merupakan suatu 

kemuliaan. Tetapi mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri dan kelompok 

sendiri adalah kejahatan. Di tengah arus materialisme, individualisme dan 

hedonisme yang melanda dunia, umat Islam dan semua umat beragama perlu 

menghidupkan idealisme dan semangat pengorbanan sampai akhir zaman. 

Semangat pengorbanan mendorong kebiasaan baik, seperti memberi, berbagi dan 

peduli sesama. 
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Pelaksanaan kurban mengandung makna simbolik dalam artian 

menyembelih ‘sifat-sifat kebinatangan’ seperti keserakahan dan kerakusan yang 

merusak kehidupan manusia baik secara pribadi maupun kolektif serta menodai 

kemuliaan sifat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ibadah kurban juga 

merefleksikan ketaatan manusia kepada syariat di alam semesta. Sebagai 

aktualisasi semangat berkurban yang diajarkan agama, setiap muslim perlu 

memupuk jiwa pengorbanan untuk kemuliaan hidup. Sejarah mencatat 

pengorbanan tak dapat dipisahkan dari perjuangan hidup orang-orang besar dan 

bangsa-bangsa di dunia. 

Pelaksanaan ibadah kurban di Kecamatan Ngapa dilatarbelakangi oleh 

keinginan masyarakat itu sendiri agar bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah 

swt, pelaksanaan ibadah kurban di Kecamatan Ngapa tidak dipusatkan pada satu 

tempat, akan tetapi ada di berbagai tempat dikarenakan jumlah masyarakatnya 

yang cukup banyak, penyelenggaraan dan pendistribusiannya pun dilakukan di 

desa masing-masing.  

Satu hal yang cukup unik dengan pelaksanaan ibadah kurban masyarakat 

Kecamatan Ngapa, di mana terdapat tradisi simbolik yang memiliki makna 

tersendiri dalam pelaksanaannya, yakni setelah penyembelihan hewan kurban, 

siapa saja yang menyembelih hewan kurban tersebut, maka bagian kepala dari 

hewan kurban pasti diserahkan kepada orang yang menyembelih hewan tersebut. 

Setelah itu, barulah daging kurban diserahkan kembali kepada pemilik kurban 

untuk didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Hal ini penulis peroleh dari hasil 
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wawancara dengan Amir, salah seorang pekurban dari Desa Beringin Kecamatan 

Ngapa yang menyatakan bahwa: 

Bagi kami yang berkurban, hal itu sudah menjadi tradisi dari keluarga kami 

sejak dulu, sebab itu menjadi tanda penghormatan dan ucapan terima kasih 

atas bantuan orang tersebut untuk menyembelihkan hewan kurban kami. 

Bagian kepala merupakan merupakan bagian yang istimewa yang beda 

dengan bagian aggota badan yang lainnya, sama halnya dengan manusia, 

bagian kepala merupakan bagian yang terhormat. Setelah bagian itu 

diserahkan, baru kemudian kami bagikan kepada kerabat dekat sebelum 

disedekahkan ke seluruh masyarakat agar tumbuhnya rasa keeratan 

hubungan  dan silaturahmi.27 

 

Dari keterangan di atas dapat peneliti pahami bahwa alasan untuk 

menyerahkan bagian kepala hewan kurban setelah disembelih kemudian 

diserahkan kepada orang yang menyembelih disebabkan karena hal tersebut 

memiliki makna filosofis, yakni pemberian tersebut dimaknai dengan sikap 

penghormatan terhadap orang yang telah membantu terlaksananya ibadah kurban 

bagi orang yang berkurban. Nilai-nilai tersebut diambil dari tradisi para pendahulu 

mereka. Pemberian tersebut tidaklah dimaknai sebagai upah bagi orang yang 

menyembelih kurban, sebab seorang pekurban bisa saja memberikan bagian mana 

saja yang ia inginkan kepada penyembelih. Namun mereka menganggap lebih 

istimewa jika diberikan pada bagian kepala hewan tersebut. 

Dalam hal pemberian daging hewan kurban kepada masyarakat Kecamatan 

Ngapa, pekurban lebih memilih untuk memberikannya secara langsung kepada 

orang yang akan diberikan kurban, hal ini diutarakan oleh Rudi Setiawan, salah 

                                                             

27Amir (56 Tahun), Warga Desa Beringin Kecamatan Ngapa, wawancara pada tanggal 7 

Juli 2023 di Kecamatan Ngapa. 
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seorang warga Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa yang ketika berkurban 

menceritakan tentang pembagiannya, 

Yang kami ketahui bahwa membagikan kurban secara langsung kepada 

orang yang diberikan daging kurban jauh lebih baik ketimbang diwakilkan 

kepada orang lain. Selain itu, juga kita dapat mengetahui secara langsung 

apakah daging hewan kurban tersebut tersalurkan kepada yang berhak atau 

tidak.28 

 

Ditambahkan pula oleh Amir, warga Desa Beringin Kecamatan Ngapa 

bahwa: 

Tradisi di keluarga kami sudah seperti itu, membagikan daging kurban 

secara langsung itu jauh lebih baik. Apa yang diajarkan oleh pendahulu 

kami diterima begitu saja, benar tidaknya ajaran tersebut akan kita 

laksanakan dan dijalankan sebagai bentuk simbol menghormati mereka. 

Sebab kami juga yakini bahwa tata cara seperti itu terdapat makna kebaikan. 

Sehingga sampai saat ini kita semua mempraktekkannya.29 

 

Dari dua keterangan di atas diketahui bahwa pembagian daging kurban pada 

masyarakat Kecamatan Ngapa lebih memilih untuk membagikannya secara 

langsung, yakni pemilik kurban secara langsung memberikan daging kurban 

tersebut tanpa mewakilkannya kepada orang lain. Sebab menurut mereka hal ini 

memiliki nilai kemanfaatan yang banyak ketimbang menyuruh orang lain untuk 

membagikannya. Sebab jika pekurban membagikannya secara langsung, maka 

rasa persaudaraan diantara mereka juga dapat terwujud. 

                                                             

28Rudi Setiawan (36 Tahun), Warga Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa, wawancara pada 

tanggal 7 Juli 2023 di Kecamatan Ngapa. 

29Amir (56 Tahun), Warga Desa Beringin Kecamatan Ngapa, wawancara pada tanggal 7 

Juli 2023 di Kecamatan Ngapa. 
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Namun peneliti menemukan keterangan yang cukup menarik untuk diteliti 

lebih lanjut, informasi tersebut berasal dari Kamaruddin, seorang warga 

berdomisili di Kelurahan Lapai Kecamatan Ngapa bahwa: 

Pada masa dulu, ketika menjelang Idul Adha, panitia masjid setempat 

melakukan pertemuan bersama masyarakat sekitar untuk membicarakan 

pelaksanaan kurban, namun sayangnya ketika semua hewan kurban telah 

disembelih dan dibagikan, justeru masyarakat kurang puas terhadap praktek 

pendistribusian yang dilakukan oleh panitia masjid yang diamanahkan untuk 

membagikannya. Sejak saat itu, masyarakat lebih memilih untuk berkurban 

di rumah mereka sendiri dan membagikannya secara langsung kepada 

masyarakat.30  

 

Dari keterangan di atas, peneliti mengetahui bahwa praktek pendistribusian 

daging hewan kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa pada awalnya dibuatkan 

panitia khusus yang mengurusi kurban tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, 

terdapat ketidaksenangan masyarakat terhadap pendistribusian yang dilakukan 

oleh panitia yang telah dibentuk bersama. Atas dasar inilah sehingga kebanyakan 

masyarakat cenderung untuk mengurus kurban mereka sendiri dan langsung 

membagikan daging kurban kepada masyarakat tanpa melalui perantara, sebab 

mereka bisa mengetahui secara langsung apakah daging kurban mereka telah 

sampai kepada yang berhak menerimanya atau tidak. Saking lamanya praktek 

berkurban ini, sehingga sebagian masyarakat menganggapnya sebagai tradisi. 

Keterbatasan pemahaman masyarakat Kecamatan Ngapa dalam hal 

pendistribusian daging hewan kurban menjadi salah satu faktor terjadinya praktik 

yang berbeda dari syariat Islam. Mereka membagikan daging kurban hanya 

berdasarkan pada kebiasaan yang yang telah berjalan selama ini dan dianggap 

                                                             

30Kamaruddin (49 Tahun), Warga Kelurahan Lapai, wawancara pada tanggal 8 Juli 2023 di 

Kecamatan Ngapa.  
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sebagai sebuah tradisi. Disinilah terlihat bahwa praktek yang dilakukan selama ini 

agak menyimpang dan tidak sejalan dengan apa yang disampaikan dalam syariat 

bahwa pemilik kurban semestinya membagi tiga bagian daging kurban tersebut, 

yakni sepertiga untuk pemiliki kurban, sepertiga untuk fakir miskin, dan 

sepertiganya lagi untuk keluarga dan kerabat terdekat. Bahkan, jika kita menelisik 

dari aspek maslahat, maka sebaiknya menyerahkan porsi paling banyak kepada 

fakir dan miskin meskipun mereka bukanlah keluarga atau bukan orang yang tidak 

satu suku dengan pekurban. 

Jika menelisik penjelasan dalam al-Qur’an pada surah al-Hajj ayat 28 dan 

36, dapat disimpulkan bahwa mustahiq kurban selain pekurban terbagi menjadi 

tiga gologan dengan kategori: 

1. al-bā`isul-faqīr, yaitu orang yang sangat fakir namun tidak meminta-minta, 

baik fakir karena penyakit, bencana, maupun kehabisan bekal dalam 

perjalanan, 

2. al-qāni’, yaitu orang yang tidak meminta baik kondisinya miskin maupun 

tidak, dan 

3. al-mu’tarr, yaitu orang yang meminta baik kondisinya miskin maupun tidak. 

Kategorisasi ini sesuai dengan praktik pembagian daging kurban yang 

dilakukan oleh Rasulullah dan juga petunjuk beliau kepada para sahabatnya 

sebagai orang yang diberi amanat untuk mengurus kurban. Dalam beberapa hadits 

pun, mustahiq yang disebutkan hanyalah orang miskin. Maka ketepatan 

pendistribusian kurban kepada orang miskin merupakan salah satu indikator 

penting mencegah ketidakmeratanya distribusi kurban. Jika dapat dilakukan 
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"perfect targeting" ke kelompok masyarakat paling berhak dengan diiringi 

pembedaan jumlah daging kurban sesuai kebutuhan mustahik, maka kemanfaatan 

daging kurban menjadi optimal. Jadi kelompok miskin merupakan mustahik 

prioritas yang paling berhak. Uniknya, mayoritas mustahik prioritas pada 

masyarakat Kecamatan Ngapa bukanlah berasal dari keluarga pekurban, tetapi 

didominasi orang-orang yang berasal dari luar keluarga pekurban.   

Setelah mengetahui siapa saja mustahik kurban, maka selanjutnya ialah 

mengidentifikasi berapa porsi bagian daging kurban yang berhak diterima oleh 

mustahik. Sebagaimana yang telah peneliti singgung pada bab sebelumnya, Imam 

Syafii berpendapat bahwa yang paling utama ialah hewan kurban didistribusikan 

kepada orang miskin dan orang yang butuh. Bagi orang yang berkurban sebaiknya 

mengambil bagian yang lebih sedikit. 

Kondisi serupa pun pernah terjadi pada masa awal-awal hijrahnya 

Rasulullah, yang mana kondisi ekonomi umat Islam masih mengalami kesulitan. 

Olehnya itu, rasulullah menetapkan aturan bahwa setiap orang yang berkurban 

tidak boleh mengambil daging kurbannya melebihi keperluan makan tiga hari 

saja. Hal ini karena mengingat jumlah penerima (mustahik) jauh lebih banyak 

dibandingkan orang yang berkurban. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, 

terbukti pada tahun berikutnya (tahun 3 Hijriyah) beliau mampu membangkitkan 

ekonomi umat muslim di Madinah, sehingga akibatnya jumlah kurbani bertambah 

banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hal ini, beliau akhirnya 

membebaskan setiap orang yang berkurban mengambil bagiannya sesuai dengan 

ukuran keperluannya.  
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Dari beberapa petunjuk dalil hadits yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa pendapat ulama yang menyebutkan 

daging kurban dibagi menjadi tiga bagian tidaklah menjadi keharusan. Sebab 

relasi antara hukum Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik, artinya 

hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial, begitupun sebaliknya 

perubahan sosial pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam.  

Pada hakikatnya praktik pembagian daging hewan kurban masyarakat 

Kecamatan Ngapa lebih cenderung pada hubungan kekerabatan dan tidak 

mempertimbangkan aspek lain dalam pendistribusiannya, dan praktek pembagian 

daging hewan kurban ini berlaku umum pada seluruh masyarakat yang ada di 

Kecamatan Ngapa.  

Praktek pembagian kurban sebagaimana tujuan dari hukum Islam itu sendiri 

mengendaki segala kebaikan dan kemaslahatan untuk umatnya, hanya saja praktek 

yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Ngapa tidaklah sejalan dengan 

prinsip distribusi dalam Islam dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Kurangnya 

pemahaman terhadap pembagian kurban, menyebabkan mudahnya masyarakat 

menerapkan praktek pendistribusian kurban tersebut.   

 

D. Analisis terhadap Pembagian Kurban pada Masyarakat Kecamatan Ngapa 

dalam Etika Distribusi Islam 

Kurban memiliki dampak sosial yang penting, melalui pelaksanaan kurban, 

masyarakat dapat berbagi dengan sesama dalam membantu mereka yang 

membutuhkan. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan 
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kaum dhuafa, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. 

Selain itu, kurban juga mendorong solidaritas dan persatuan dalam masyarakat, 

karena semua lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini memperkuat 

ikatan sosial antar warga dan meningkatkan kerjasama dalam membantu sesama.  

Ibadah kurban dalam agama Islam memiliki nilai-nilai sosial yang penting 

dalam membangun hubungan harmonis antarindividu dan masyarakat. Ibadah 

kurban mendorong solidaritas dan kekompakan di antara umat Muslim. Ketika 

umat Muslim berkumpul dalam melaksanakan kurban, mereka saling membantu 

dan berbagi tanggung jawab. Ini menciptakan ikatan sosial yang kuat, mempererat 

hubungan antara individu dan komunitas, serta membentuk rasa persaudaraan 

yang kokoh. Dalam pelaksanaan kurban, umat Muslim berkumpul untuk 

melaksanakan salat Idul Adha, saling berziarah, dan membagikan daging kurban. 

Ini menciptakan suasana yang memperkuat rasa persatuan dan menghilangkan 

batasan-batasan sosial seperti suku, ras, atau status ekonomi. Melalui partisipasi 

dalam kurban, setiap individu diajarkan untuk peduli dan membantu sesama 

manusia. Ini memupuk nilai-nilai empati, kepedulian, dan kesadaran sosial, yang 

merupakan landasan bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan 

berkelanjutan. 

Selanjutnya pada aspek nilai kebebasan pendistribusian kurban pada 

masyarakat Kecamatan Ngapa, penulis dapat melalui wawancara dengan H. 

Abdurrahman, Kepala Desa Beringin Kecamatan Ngapa yang mengatakan bahwa:  

Dalam pengamatan saya, pembagian kurban disini diserahkan sepenuhnya 

kepada pemilik kurban. Kami selaku pemerintah tidak memberikan aturan 

khusus terhadap pembagiannya, karena kami menganggap bahwa 
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masyarakat sudah paham mana yang berhak dan mana yang tidak berhak 

untuk menerima kurban.31 

 

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa adanya nilai kebebasan terhadap 

praktek pembagian kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa. Hal tersebut 

ditandai dengan adanya hak prerogatif sepenuhnya dari pemilik kurban dalam 

menentukan orang yang akan diberikan kurban beserta dengan porsinya masing-

masing.  

Namun kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, 

meskipun seseorang memiliki hak kebebasan namun ada ketentuan dan 

batasannya atau aturan dalam mengerjakannya. Seorang muslim tidak 

diperbolehkan berbuat zalim terhadap orang lain. Kaitannya dengan distribusi 

kurban ialah jika dalam proses pendistribusiannya dilakukan dengan tidak adil, 

maka akan menimbulkan keresahan pada masyarakat itu sendiri. Olehnya itu, 

sebuah proses pendistribusian harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan dan kesejahteraan.  

Dalam konsep Islam, perilaku distribusi masyarakat merupakan bagian dari 

bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah swt. 

Oleh karena itu, distribusi dalam Islam akan menciptakan kehidupan yang saling 

menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, karena antara satu 

dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak 

ada yang lain.  

                                                             

31Abdurrahman (45 Tahun), Kepala Desa Beringin, wawancara pada tanggal 5 Juli 2023 di 

Desa Beringin Kecamatan Ngapa. 
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Selain itu kehadiran negara dalam hal ini pemerintah setempat dan 

Kementerian Agama juga memiliki tanggung jawab terhadap mekanisme 

distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan 

kelompok, atau golongan apalagi perorangan. Oleh karena itu, sektor publik untuk 

kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai visi 

kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan pribadi. 

Merujuk pada nilai di atas, peneliti kemudian menelusuri dampak dari 

praktek pendistribusian kurban oleh masyarakat Kecamatan Ngapa, hal ini peneliti 

tanyakan kepada Justang, seorang pekurban yang berdomisili di Desa Beringin 

Kecamatan Ngapa, ia mengatakan bahwa: 

Kami sendiri merasakan dampak positifnya apabila berkurban 

mengutamakan pembagiannya kepada keluarga dan kerabat terdekat, sebab 

kerabat merupakan orang yang pertama kali memberi bantuannya apabila 

ada kesulitan ketimbang orang lain. Selain itu, dapat mempererat hubungan 

silaturahmi kami, karena saya yang langsung membawa ke rumah keluarga. 

Justeru tidak baik mendahulukan orang lain dan melupakan keluarga 

terdekat. Disitulah menurut saya berkahnya. Ini sudah menjadi tradisi dari 

pendahulu keluarga kami.32    

 

Dari penuturan di atas, peneliti ketahui bahwa salah satu dampak dari 

berkurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa ialah dapat mempererat tali 

persaudaraan dan membangun hubungan harmonis antar keluarga. Terlebih lagi 

kurban tersebut diantarkan langsung ke rumah keluarga mereka yang diberikan 

kurban. selain digunakan sebagai momentum untuk saling berbagi, ibadah kurban 

juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan.  

                                                             

32Justang (42 Tahun), warga Desa Beringin, wawancara pada tanggal 7 Juli 2023 di 

Kecamatan Ngapa. 
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Praktek pendistribusian kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa 

merupakan upaya pendekatan psikologis atas antara sesama keluarga. Ibadah 

kurban adalah wahana hubungan kemanusiaan yang dilandasi oleh semangat sense 

of belonging dan sense of responsibility yang bisa menyuburkan kasih sayang. 

Ibadah kurban memiliki nilai dan dimensi yang sangat kuat dalam membangun 

aspek sosial, yang dapat menumbuhkan kebersamaan dan menguatkan rasa 

memiliki antara satu dengan yang lain. Ibadah kurban merupakan salah satu 

bentuk tanggungjawab sosial masyarakat Muslim kepada sesamanya. Selain itu, 

ibadah kurban juga merupakan sarana pengokohan manusia sebagai makhluk 

sosial. Hal ini disebabkan adanya yang dikurbankan dan diberikan kepada orang 

lain. Kurban melatih kepekaan kepedulian sosial. Sehingga kurban berpotensi 

untuk dijadikan sebagai media untuk membangun dan mengokohkan persaudaraan 

antar sesama.  

Selanjutnya peneliti menelusuri dimensi keadilan dan pemerataan distribusi  

kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa. Hal tersebut peneliti tanyakan kepada 

para mustahik kurban di Kecamatan Ngapa, diantaranya yang disampaikan oleh 

Darhani, warga Desa Beringin yang mengatakan bahwa: 

Selama ini yang saya ketahui tidak ada terjadi permasalahan dimasyarakat, 

ataupun keberatan dengan pembagian kurban disini, banyak atau sedikit 

bagian yang diberikan kepada saya itu tidak ada masalah. Tetapi memang 

saya pun sering mendengar beberapa keluhan dari masyarakat mengenai 

pembagian kurban itu, meski tidak disampaikan langsung kepada pemilik 

kurban atau pemerintah setempat disini.33 

 

                                                             

33Darhani (42 Tahun), Warga Desa Beringin, wawancara pada tanggal 8 Juli 2023 di 

Kecamatan Ngapa.  
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Dari hasil wawancara di atas, peneliti pahami bahwa sebagian mustahik 

kurban di Kecamatan Ngapa tidak mempermasalahkan model pembagian kurban 

yang mereka saksikan selama ini, sebab mereka beranggapan bahwa 

pendistribusian kurban memang menjadi hak sepenuhnya bagi pemilik kurban 

siapa saja yang ingin diberikan kurban. Meskipun terdapat mustahik lainnya yang 

mengeluhkan model demikian, namun mereka merasa malu ingin menyampaikan 

langsung keluhannya tersebut kepada pemerintah setempat maupun pemilik 

kurban. 

Ditambahkan pula oleh Astriani, mustahik kurban yang berasal dari 

Kelurahan Lapai yang mengatakan bahwa: 

Dalam setiap tahun, saya mendapat jatah daging kurban yang bermacam-

macam, kadang 1 kg, kadang juga 2 kg, bahkan pernah juga tidak ada sama 

sekali. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu, karena secara pribadi saya 

juga tidak tahu aturan pembagian kurban.34  

 

Dari keterangan di atas, peneliti ketahui bahwa dalam kelas sosial-

kemasyarakatan, praktek pendistribusian kurban pada masyarakat Kecamatan 

Ngapa menempatkan strata sosial pengelola kurban pada posisi yang relatif tinggi. 

Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk 

menjembatani sampainya daging kurban kepada mereka yang berhak, yaitu 

masyarakat yang dengan strata sosial ekonomi rendah atau belum mampu 

melakukan ibadah kurban. Praktek tersebut tentu dapat melahirkan kepekaan 

sosial serta dapat mengasah kepekaan dan kepedulian sosial. Dalam hal ini, ibadah 

kurban dalam batasan tertentu dapat diposisikan sebagai sebuah upaya untuk 

                                                             

34Astriani (42 Tahun), Warga Kelurahan Lapai, wawancara tanggal 8 Juli 2023 di 

Kecamatan Ngapa.  



107 

 

menjembatani perbedaan antara kelompok sosial dalam strata sosial ekonomi. 

Pembagian hewan kurban bisa menjadi sarana untuk membentuk masyarakat yang 

toleran, sebagai medium redistribusi kesejahteraan dan berpotensi mengikis 

tembok segregasi antara kaya dan miskin. Sejalan dengan filosofis teologis ibadah 

kurban sebagai bentuk ketakwaan, maka menjadi paripurna ketika kerelaan dan 

keikhlasan orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban berimbas pada perilaku 

keseharian dan perhatiannya pada sesama, utamanya kaum miskin dan 

mustadh’afin. Perspektif dalam memaknai kurban sebagai sebuah bentuk upaya 

manusia untuk menjadi manusiawi ini yang dimaksud sebagai perspektif sosial 

atau hubungan horizontal antar sesama manusia. Ibadah kurban menjadi media 

bagi orang-orang kaya atau orang-orang mampu untuk saling berbagi merasakan 

kenikmatan dunia kepada orang-orang yang tergolong dalam fakir miskin. 

Sehingga ibadah kurban dapat membentuk rasa kepedulian sosial terhadap 

sesama. Pintu kemanusiaan dan rasa kepedulian senasib dan sepenanggungan lahir 

dari praktik tahunan tersebut. Namun sayangnya, hal ini cenderung terabaikan 

pada praktek penditribusian kurban masyarakat Kecamatan Ngapa, sebab kurban 

hanya dibagikan dalam ruang lingkup keluarga dan tidak memprioritaskan fakir 

miskin di sekitar mereka. 

Dalam dunia fikih, jika kita bisa melakukan banyak kebaikan dalam satu 

waktu, maka hal itu lebih baik. Namun jika tidak memungkinkan, maka mesti 

menimbang-nimbang kebaikan mana yang mesti kita dahulukan karena mengingat 

tidak semuanya dilakukan bersamaan. Kaidah fikih mengatakan: 

مَ  الْمَصَال ح   تزََاحَمَت   ذاَا نْهَا الْأعَْلىَ ق د   م   
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Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih 

besar (lebih tinggi) harus didahulukan. 

 

Maksud dari kaidah di atas ialah jika seseorang tidak dimungkinkan untuk 

melakukan salah satu dari dua maslahat kecuali dengan meninggalkan maslahat 

yang lain. Kaedah di atas menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti itu 

hendaklah kita pilih manakah yang lebih manfaat. Walau nantinya akan 

meninggalkan maslahat yang lebih ringan.  

Dalam konteks pendistribusian kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa, 

kaidah ini dapat dijadikan sebagai patokan dalam mengambil keputusan, bahwa 

memberikan daging kurban kepada keluarga memiliki maslahat, yakni dapat 

mempererat hubungan silaturahmi sesama keluarga. Namun memberikan daging 

kurban kepada fakir miskin, terkandung maslahat lebih banyak, sebab hal ini 

menyangkut hajat hidup seseorang dan lebih membutuhkan pemberian tersebut. 

Tak kalah pentingnya pula, dengan memberikan daging kurban fakir miskin 

tidaklah mengurangi esensi nilai silaturahmi dan persaudaraan diantara umat 

masyarakat sekitar. 

Tidak hanya soal pemerataan dan soal relasi antar masyarakat, ibadah 

kurban juga berkaitan erat dengan solidaritas yang sejatinya merupakan salah satu 

tujuan dari ibadah kurban. Solidaritas merupakan perwujudan dari ibadah kurban 

yang dapat menjadi parameter, prinsip, dan fitrah kemanusiaan yang berakar pada 

nilai karakter dan nilai budaya. Ikatan solidaritas adalah solusi berbagai persoalan 

sosial kemanusiaan sekaligus menjadi instrumen dan memperkuat kebersamaan, 

kepedulian yang disampaikan melalui ibadah kurban. Kurban bisa berfungsi 

sebagai salah satu bentuk instrumen jaminan sosial dalam Islam, sehingga kurban 
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dapat berkontribusi dalam upaya pemberantasan kemiskinan, serta berperan dalam 

membangun kesejahteraan masyarakat. Hal ini kurang terlihat pada praktek 

pendistribusian kurban oleh masyarakat Kecamatan Ngapa. 

Ditambahkan pula dari hasil penelusuran peneliti melalui wawancara 

dengan Kamaruddin, mustahik yang berasal dari Kelurahan Lapai yang 

mengatakan bahwa: 

Di Kabupaten Kolaka Utara ini, jumlah kurban di Kecamatan Ngapa selalu 

berada di urutan kedua setelah Kecamatan Lasusua (pusat ibukota), jadi 

semangat orang-orang disini dalam berkurban sudah tinggi. Cuma memang 

masalahnya, tidak mengetahui pasti mengenai tata cara membagikan kurban 

dan siapa siapa saja yang bisa diberikan kurban. Jadi selama ini yang terjadi, 

semakin banyak rumpun keluarga disini, maka semakin banyak juga kurban 

yang anda dapatkan, karena kurban itu hanya diberikan dilingkungan 

keluarga saja.35  

  

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa lemahnya pemahaman masyarakat 

dan kurangnya sosialisasi tentang pendistribusian kurban pada masyarakat 

Kecamatan Ngapa menyebabkan mayoritas masyarakat tidak memiliki 

pengetahuan tentang etika distribusi berkurban. Pelaksanaan kurban masih 

tradisional dan belum terorganisir dengan baik. Lembaga yang berwenang 

menangani kurban juga kurang berperan, sehingga pengelolaan kurban belum 

profesional. Ditambah lagi dengan rendahnya kepercayaan Masyarakat Ngapa 

terhadap pengelolaan kurban di masa lalu membuat pendistribusian kurban 

menjadi semakin tidak teratur. 

Pada dasarnya, pesan utama ibadah kurban yang harus disampaikan adalah 

agar orang yang mampu dapat berbagi dengan orang yang berkekurangan, 

                                                             

35Kamaruddin (49 Tahun), Warga Kelurahan Lapai, wawancara pada tanggal 8 Juli 2023 di 

Kecamatan Ngapa.  
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terutama dalam hal kesusahan atau miskin secara ekonomi. Kesadaran berkurban 

dalam perayaan hari raya Idul Adha menjadi hal yang penting diutamakan, namun 

hal tersebut semestinya dibarengi dengan pemahaman tentang etika distribusi 

kurban yang diajarkan dalam agama, sehingga momentum ibadah kurban dapat 

menjadi gerakan kesadaran sosial yang lebih nyata di lingkungan sosial, 

khususnya pada masyarakat Kecamatan Ngapa. 

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memaparkan 

analisis temuan penelitian terkait etika distribusi kurban pada masyarakat 

Kecamatan Ngapa sebagai berikut: 

1. Adanya nilai kebebasan pada pelaksanaan kurban masyarakat Kecamatan 

Ngapa, dalam hal ini kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan dan 

bertindak untuk pelaksanaan ibadah kurban 

2. Pada praktek pendistribusian kurban masyarakat Kecamatan Ngapa terdapat 

nilai-nilai persaudaraan dan kasih sayang antar sesama keluarga, namun skala 

ini cukup kecil sebab belum menyentuh golongan yang lebih berhak, dalam hal 

ini fakir dan miskin pada lingkungan mereka. 

3. Antusias dalam berkurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa cukup tinggi, 

namun lemahnya pemahaman masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang 

pendistribusian kurban menyebabkan dimensi keadilan distributif dan 

pemerataan kurban menjadi tidak teratur. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tesis ini mengurai praktek pendistribusian kurban pada masyarakat 

Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dalam tinjauan hukum Islam. Dari 

pembahasan temuan penelitian pada bab-bab sebelumnya, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendistribusian kurban pada masyarakat Kecamatan Ngapa tidak memiliki 

mekanisme dan kepanitiaan khusus yang mengurus pembagian kurban. Hal ini 

kemudian menimbulkan ketimpangan dalam proses pembagiannya, di mana 

terdapat orang-orang yang berhak menerima kurban justeru tidak mendapatkan 

bagian sama sekali. Masyarakat Kecamatan Ngapa lebih memprioritaskan 

pendistribusiannya pada keluarga dan kerabat terdekat masing-masing tanpa 

mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga yang mereka berikan daging 

kurban. Keterbatasan pemahaman tentang porsi pembagian kurban 

mengakibatkan masyarakat membagikan kurban tersebut sesuai dengan 

kehendak  pemilik kurban.   

2. Terdapat tradisi simbolik pada praktek pendistribusian kurban oleh Masyarakat 

Kecamatan Ngapa, yakni setelah penyembelihan hewan kurban, maka bagian 

kepala dari hewan kurban pasti diserahkan kepada orang yang menyembelih 

hewan tersebut. Hal tersebut dianggap memiliki makna filosofis, yakni sebagai 

sikap penghormatan terhadap orang yang telah membantu terlaksananya ibadah 
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kurban bagi orang yang berkurban. Pemberian tersebut tidaklah dimaknai 

sebagai upah, sebab seorang pekurban bisa saja memberikan bagian mana saja 

yang ia inginkan kepada penyembelih. Namun mereka menganggap lebih 

istimewa jika diberikan pada bagian kepala hewan kurban. Masyarakat 

Kecamatan Ngapa juga lebih memilih untuk membagikan kurban secara 

langsung kepada orang yang akan diberikan kurban, hal ini didasarkan pada 

persepsi bahwa memberi secara langsung merupakan hal yang afdhal, dan 

tanpa perantara mereka dapat memastikan bahwa kurban tersebut telah 

tersalurkan. Hal ini juga tidak terlepas dari ketidaksenangan masyarakat 

terhadap pendistribusian kurban jika dikelola dalam sebuah struktur 

kepanitiaan.  

3. Adanya beberapa aspek etika distribusi Islam pada praktek pembagian kurban 

masyarakat Kecamatan Ngapa, yaitu aspek persaudaraan, kasih sayang, dan 

kebersamaan yang ditampakkan pada momen pendistribusian kurban. 

Meskipun praktek tersebut hanya terjadi dalam lingkup keluarga pekurban, dan 

belum menyentuh masyarakat seutuhnya. Sehingga aspek keadilan distributif 

dan pemerataan pada pendistribusian kurban masyarakat Kecamatan Ngapa 

belum terpenuhi dan menyentuh golongan yang lebih berhak, dalam hal ini 

fakir dan miskin pada lingkungan mereka. Praktek pendistribusian kurban pada 

masyarakat Kecamatan Ngapa mengendaki nilai kebaikan, hanya saja praktek 

yang diterapkan tidaklah sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam, tujuan 

berkurban, dan tujuan hukum Islam itu sendiri. 
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B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini dari sisi teoretis menekankan tentang ibadah kurban dan etika 

distribusi Islam. Secara praktis penelitian ini berimplikasi pada praktek 

pendistribusian kurban di masyarakat. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini 

maka implikasi penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Penelitian ini membuktikan bahwa etika distribusi dalam Islam memiliki 

fungsi dan peran yang penting dalam praktek pembagian daging kurban, 

masyarakat tentunya dapat lebih memahami tata kelola pendistribusian kurban. 

Temuan penelitian juga memberikan penekanan bahwa semangat dalam beribadah 

dalam hal ini antusias berkurban mesti dibarengi dengan pengetahuan yang cukup 

tentang teknis pendistribusian kurban. Pemahaman seutuhnya tentang dimensi 

etika distribusi dalam praktek pembagian kurban tentunya akan memberikan nilai 

kemaslahatan pada praktek pendistribusian kurban dan tidak menyimpang dari 

tujuan hukum Islam.  
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ABSTRACT 

Name : Ismail  
ID : 80100221039 
Title  : Islamic Law Analysis of Qurban Distribution Practices in 

Ngapa Subdistrict, North Kolaka Regency 
 

This research is entitled Islamic Law Analysis of Qurban Distribution Practice 

in Ngapa Subdistrict, North Kolaka Regency. The research problem formulations are: 

1) How does the qurban distribution practice in Ngapa Subdistrict, North Kolaka 

Regency? 2) How is the public perception of qurban distribution practices in Ngapa 

Subdistrict based on Islamic law?, 3) How is the qurban distribution practice in Ngapa 

Subdistrict from Islamic distribution ethics analysis? 

This research is a qualitative study using theological-normative and 

sociological approaches. The data collection methods used were observation, 

interview, and documentation. Data processing and analysis techniques were carried 

out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and data 

conclusion. 

The results showed that the Ngapa Subdistrict community prioritized the 

distribution of the qurban to the closest family and relatives but did not consider the 

economic condition of the family. Their lack of understanding resulted in inequality of 

qurban distribution. Ngapa Subdistrict residents also distributed their qurban directly, 

because they could ensure that the qurban had been succesfully distributed. This was 

due to the community's displeasure with the qurban distribution when it was managed 

by a committee. In Islamic distribution ethics perspective, the brotherhood, 

compassion, and togetherness dimensions had been manifested in qurban distribution 

practice among Ngapa Subdistrict communities, although the practice only occured 

within the scope of the sahibul udhiyat family. However, the dimensions of 

distributional justice and equity had not been fulfilled yet. 

The implications of this research proves that Islamic distribution ethics play an 

important role in qurban distribution practice, and people should understand more on 

how to organize qurban distribution. The research findings also emphasize that the 

spirit of qurban should always be aligned with sufficient knowledge about qurban 

distribution techniques. A comprehensive understanding of ethical dimension of 

qurban distribution will certainly bring benefits to qurban distribution practices and 

will not violate the objectives of Islamic law. 
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mengucapkan terima kasih kepada: 
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