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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

= B  = S = K 

 = T   = Sy  = L 

 = s\   = s}  = M 

 = J   = d}  = N 

 = h}   = t}  = W 

 = Kh   = z} = H 

 = D   = ‘a  = Y 

 = z\   = G    

 = r   = F    

= z    Q    

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

tanda apapun. Apabila ia terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan 

tanda ( ’ ). 

2. Vokal 

Vokal  ( a )  panjang = a>         --    = qa>la 

Vokal ( i )  panjang =  i@          --          = qi>la 

Vokal  ( u ) panjang = u>         --          =   du>na 
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3. Diftong 

Au      =  qaul 

Ai    =  khair 

4. Kata Sandang 

( ) Alif lam ma’rifah ditulis dengan huruf kecil, kecuali apabila terletak 

pada awal, maka ditulis dengan huruf besar (Al), misalnya: 

a. Hadis riwayat al-Bukha>ri> 

b. Al-Bukha>ri> meriwayatkan ... 

5. Ta> marbu>t}ah (  )  

Ta> marbu>t}ah ditransliterasi dengan huruf (t), namun apabila terletak di akhir 

kalimat, maka ditransliterasi dengan huruf (h), misalnya; 

  = al-risa>lah li al-mudarrisah. 

Bila suatu kata yang berakhir dengan ta> marbu>t}ah disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, maka ditransliterasi dengan huruf (t), misalnya; 

  = fi>  Rah}matilla>h. 

6. Lafz\ al-Jala>lah (  )  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya, atau 

berkedudukan sebagai mud}a>fun ilaih, ditransliterasi dengan tanpa huruf hamzah, misalnya:  

   = billa>h                       =‘Abdulla>h 

7. Tasydid 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

( ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). 

Contoh:    = rabbana> 
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Kata-kata atau istilah Arab yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan 

Bahasa Indonesia, ataupun sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi ini. 

B. Singkatan 

saw.  = S{allalla>hu ‘Alaihi wa Sallam 

swt.  = Subh}a>nah wa Ta‘a>la 

a.s.   = Alaih al-Sala>m 

r.a.   = Rad}iyalla>hu ‘Anhu 

QS   = al-Qur’an Surat 

HR   = Hadis Riwayat 

Cet.  = Cetakan  

terj.  = Terjemahan (oleh) 

dkk.   = Dan kawan-kawan 

t.p.   = Tanpa penerbit 

t.t.   = Tanpa tempat 

t.th.  = Tanpa tahun 

t.d.   = Tanpa data 

M   = Masehi 

H   = Hijriyah 

h.   = Halaman 

vol.  = Volume 

no.   = Nomor 

C. Penulisan Bahasa Mandar 

Merujuk pada tulisan Muhammad Idham Khalid Bodi dalam Koroang 

Mala’bi’; Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia—sebagaimana 

dikutip dari Ahmad Sahur—bahwa huruf latin yang digunakan untuk Bahasa Mandar 

yaitu: a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, dan y. Huruf yang tidak 

tercantum di sini tidak dipakai dalam Bahasa Mandar. Dikutip juga dari Abdul 
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Muthalib bahwa Bahasa Mandar memiliki ciri tersendiri di antara Bahasa-Bahasa di 

Sulawesi Selatan, seperti Bahasa Makassar, Bugis, dan Toraja. Kekhususan yang 

paling menonjol adalah dasar ucapan (bunyi) pada huruf b, d, j, g. Apabila ke-empat 

huruf tersebut diapit oleh vokal, maka terjadilah bunyi variasi yang beralofon v, dz, 

jy, dan gh.  

Contoh: 

/v/  beralofon  /v/  contoh: sibali bunyi suara sibali artinya “berlawanan” 

/d/  beralofon /dz/ contoh: tedong bunyi suara tedzong artinya “kerbau” 

/j/  beralofon /jy/  contoh: gajiang bunyi suara gajyiang artinya “dapat gaji” 

/g/  beralofon /gh/ contoh: magabu bunyi suara maghabu artinya “biru” 

Salah satu yang menjadi sorotan dan perdebatan dalam setiap pertemuan 

adalah penulisan tanda baca. Tanda baca yang dimaksud di sini pemakaian q atau 

apostrop untuk bunyi aksen (tekanan). Sejak loka karya tahun 1972 di Makassar 

yang memutuskan pemakaian q untuk penanda tekanan, sejak itu pula terjadi pro dan 

kontra di masyarakat tentang pemakaian penanda tersebut. Puncaknya pada Seminar 

Kebudayaan di Majene tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 1984. Seminar itu 

menghasilkan delapan butir rekomendasi, dan rekomendasi yang kedelapan adalah 

pemakaian huruf q sebagai pengganti tanda aksen (’) dipandang merusak ejaan 

Bahasa Mandar dan mengaburkan tanda baca yang sudah banyak tercantum di dalam 

berbagai lontara tua atau naskah-naskah tua. Oleh karena itu, menyatakan: 

“pemakaian huruf q tidak dapat dipakai dan mengembalikan pemakaian tanda baca 

aksen atau glottal stop (’).   
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ABSTRAK 

Nama  :  Muhammad As’ad 
NIM :  80600220003 
Judul  :   Tinjauan  Al-Qur’an   terhadap   Budaya  Inrang  Tassisingar  
   Di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten 
   Majene Provinsi Sulawesi Barat 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang tinjauan Al-Qur’an 

terhadap budaya inrang tassisingar di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur 
Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Adapun pokok masalah pada penelitian 
ini adalah: Bagaimana pemahaman terhadap budaya inrang tassisingar di Kelurahan 
Baruga? Bagaimana penerapan budaya inrang tassisingar di Kelurahan Baruga? Dan 
bagaimana tinjauan Al-Qur’an terhadap budaya inrang tassisingar di Kelurahan 
Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti berusaha menggali 
informasi tentang pemahaman dan penerapan inrang tassisingar di Kelurahan Baruga 
dan kemudian menganalisis dengan pendekatan ilmu tafsir dan psikologi sosial. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni berusaha melakukan studi 
terhadap realita kehidupan masyarakat. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan 
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta diolah dengan cara mereduksi 
data, kemudian menyajikan data dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, pemahaman terhadap budaya 
inrang tassisingar di Kelurahan Baruga adalah tolong-menolong yang dilakukan secara 
bergulir dalam lingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan suatu 
acara atau kegiatan lainnya, dengan tidak berharap balasan bantuan dimasa mendatang. 
Adapun yang menerima bantuan, senantiasa berupaya membalas bantuan tersebut 
sehingga muncul perasaan “berutang”, walaupun yang membantu itu tidak merasa 
memiliki “piutang”. Karenanya tidak dilakukan penagihan. Kedua, penerapan budaya 
inrang tassisingar di Kelurahan Baruga dilakukan dalam berbagai acara yakni acara 
kegembiraan dan acara karena musibah dengan jenis bantuan yang diberikan berupa 
beras, beras ketan, gula, terigu, uang, telur, ayam, kambing, air dos, dan lainnya. 
Bantuan itu berusaha diingat oleh yang menerima, bahkan sebagian kecil masyarakat 
mencatat untuk membantu ingatan. Saat yang membantu juga melaksanakan acara, 
maka yang menerima bantuan sebelumnya kemudian membalas. Baik dalam jumlah 
yang sama, lebih, atau kurang. Semata diukur berdasarkan kemampuan tanpa ada 
keterpaksaan. Apabila belum mampu, maka tidak membalas bukanlah masalah. Inrang 
tassisingar merupakan bukti adanya norma sosial yang berlaku, yakni norma tanggung 
jawab sosial dan norma timbal balik. Selain itu, ada juga faktor empati, yang hingga 
saat ini terpelihara karena adanya proses belajar sosial. Ketiga, tinjauan Al-Qur’an 
terhadap inrang tassisingar dapat digali dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
yakni nilai assitulu-tulungang (tolong-menolong) QS al-Ma>’idah/5: 2; palluluareang 
(persaudaraan) QS al-H{ujura>t/49: 10; sianaoang pa’mai’ (kepedulian/ solidaritas) QS al-
Anfa>l/8: 72 dan 74; saling menghargai QS al-Nisa>’/4: 86; persatuan QS A<li ‘Imra>n/3: 
103; wujud syukur dan tanda terima kasih QS Ibra>hi>m/14: 7; dan terakhir adalah sipe’i-
pe’illang (saling mengunjungi/silaturrahmi) QS al-Nisa>’/4:1 dan QS al-Nisa>’/4: 36. 

Penelitian ini penting untuk dipahami, dihayati, dan diperlihara prakteknya 
dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat banyaknya manfaat yang ditimbulkan 
dari perilaku saling menolong. 
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ABSTRACT 

Name  :  Muhammad As’ad 
ID :  80600220003 
Title  :   Al-Qur'an Analysis of Inrang Tassisingar Culture in Baruga 

Village East Banggae District Majene Regency West Sulawesi 
 

The objective of this study was to examine the Al-Qur’an review of the 
inrang tassisingar culture in Baruga Village East Banggae District Majene Regency 
West Sulawesi Province. The primary issue can be categorized as follows: How was 
the inrang tassisingar culture understood in Baruga Village? How does the inrang 
tassisingar culture manifest itself in Baruga Village? How did the Al-Qur’an assess 
the inrang tassisingar culture of Baruga Village East Banggae District Majene 
Regency West Sulawesi Province? 

In order to answer this question, the researcher gathered and evaluated data 
regarding the knowledge and application of inrang tassisingar in Baruga Village 
using an interpretive science technique and social psychology. This investigation 
was a field study that attempted to examine the realities of people’s lives. 
Observation, interviews, and documentation were used to collect data, which was 
then processed by decreasing the data, presenting the data, and making conclusions. 

The findings of this study revealed the following: Firstly, the inrang 
tassisingar culture in Baruga Village was understood to be revolving support within 
the community to satisfy the demands of carrying out an event or other activity 
without the expectation of future assistance. As for individuals who got assistance, 
they always wanted to repay it, resulting in the sense of “debt” even though the 
person who assisted them did not feel “debt.” Thus, no billing was performed. 
Secondly, the inrang tassisingar culture was implemented in Baruga Village 
throughout numerous celebrations and natural disasters, with the help offered in the 
form of rice, glutinous rice, sugar, flour, money, eggs, chicks, goats, mineral water, 
and other commodities. The aid is trying to be remembered by those who receive it. 
Moreover, a small number of people note it to help their memory. When individuals 
who assisted also carry out the event, the one who previously received support 
reciprocates. In the same quantity, more or less. Without any compulsion, evaluation 
was based only on ability. If no body could respond, there was no issue with the 
silence. Inrang tassisingar demonstrated the existence of prevalent social norms, 
including social responsibility and reciprocity. In addition, there was the empathy 
aspect, which had been preserved thus far due to the social learning process. Thirdly, 
the Al-Qur'an review of inrang tassisingar may be analyzed based on the values it 
contains, namely the value of assitulu-tulungang (to help each other) QS al-
Ma>’idah/5: 2; palluluareang (brotherhood) QS al-H{ujura>t/49: 10; sianaoang pa’mai’ 
(concern/solidarity) QS al-Anfa>l/8: 72 and 74; mutual regard QS al-Nisa>’/4: 86; the 
unity QS A<li ‘Imra>n/3: 103; expression and gesture of thanks QS Ibra>hi>m/14: 7; and 
the last was sipe’i-pe’illang (visiting each other/silaturrahmi) QS al-Nisa>’/4: 1 and 
QS al-Nisa>’/4: 36. 

This research was essential to comprehend, absorb, and apply in everyday 
life, given the numerous advantages of aiding one another. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah nasehat dalam bahasa Mandar berbunyi: “Kayyani tia assitulu-

tulungang dari pada pa’ande gajiang”. Artinya tolong-menolong itu lebih besar 

(nilainya) dari pada pekerjaan yang diminta upah di dalamnya.1 Nasehat ini lahir dari 

kesadaran kearifan lokal yang hampir saja tergeser oleh budaya modern, yang 

memandang persoalan hanya bisa diselesaikan dengan materi. Pesan lainnya 

berbunyi:“Pelipa’i to membelang, pendei to tamba’i, padundui to mamarang, o diada’ 

o di biasa.” Artinya beri sarung yang telanjang, beri makan yang lapar, beri minum 

yang dahaga, sesuai adat kebiasaan.2 Nasehat ini juga lahir dari kesadaran pentingnya 

tolong-menolong sesama manusia. Mulai dari pentingnya saling menutup aib hingga 

pentingnya peduli kepada sesama manusia yang mengalami lapar dan haus yang selalu 

harus dibungkus oleh adat dan kebiasaan dalam suatu masyarakat. Masyarakat 

Mandar kemudian mengenal budaya tolong-menolong dengan istilah assitulu-

tulungang.3 

Dalam tradisi masyarakat Bugis, mereka mengenal falsafah hidup: “Rebba 

sipatokkong, mali siparappe’, surui menre’ tessurui nok, malilu sipakainge, maingepi 

 

1Pesan ini terpatri dalam sanubari penulis ketika seorang Kepala Lingkungan Baruga Barat, 

Abdul Mannan mengajak kami untuk tidak selalu berharap dan menunggu bantuan dana yang besar 

untuk menyelesaikan persoalan lingkungan di Baruga Barat, padahal hal tersebut bisa diselesaikan 

dengan menjunjung tinggi kearifan local dalam konsep saling menolong, gotong royong atau dalam 

Bahasa mandar situlu-tulung. 

2Muh. Idham Khalid Bodi, Local Wisdom; Benang Untaian Mutiara Hikmah dari Mandar 

Sulawesi Barat, (Cet. I; Makassar: Nuqtah, 2007), h. 150. 

3Sebuang istilah yang mirip dengan istilah Bugis (assitulu-tulungeng). Namun berbeda pada 

aksennya, yakni menggunakan huruf “a” pada aksen Mandar (assitulu-tulungang) dan menggunakan 

huruf “e” pada aksen Bugis (assitulu-tulungeng). 
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mupaja.”  Artinya rebah saling menegakkan, hanyut saling mendamparkan, saling 

menarik ke atas dan tidak saling menekan ke bawah, tidak lupa saling mengingatkan, 

nanti sadar atau tertolong baru berhenti.4 Filosofi tersebut memiliki pesan agar 

senantiasa tolong-menolong ketika menghadapi rintangan dan saling mengingatkan 

untuk menuju jalan yang benar. Filosofi hidup inilah—bagi masyarakat Bugis—

menjadi pegangan hidup di mana pun mereka berada dan dalam aktivitas apapun yang 

dianggap baik.  

Tradisi tolong-menolong sesungguhnya sangat banyak ditemui di wilayah 

Nusantara. Pada masyarakat Jawa misalnya, dikenal tradisi tolong-menolong yang 

mereka sebut dengan sambatan. Tradisi sambatan adalah tradisi meminta pertolongan 

kepada warga masyarakat yang bersifat massal untuk membantu keluarga yang sedang 

memiliki keperluan atau sedang terkena musibah. Seperti membangun, memperbaiki 

atau memindah rumah, melaksanakan hajatan, dan juga keperluan-keperluan lain yang 

membutuhkan bantuan orang banyak.5  

Begitu juga pada masyarakat Baduy yang mengenal istilah nyambungan. 

Nyambungan dalam Kamus Bahasa Sunda memiliki arti mere naon-naon kanu 

ngayakeun sidekah atawa pesta, “Memberi segala sesuatu kepada penyelenggara 

hajatan atau pesta.” Masyarakat Baduy kemudian mengartikan nyambungan sebagai 

aktivitas mengirim atau menyumbang sesuatu kepada warga yang sedang 

menyelenggarakan hajatan atau pesta.6 

 
4Adi Mandala Putra dkk, “Eksistensi Kebudayaan Tolong-Menolong (Kasesei) Sebagai 

Bentuk Solidaritas Sosial pada Masyarakat Muna; Studi di Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga”, 

Neo Societal 3, no. 2 (2018): h. 477. 

5Choerul Anam, “Tradisi Sambatan dan Nyadran di Dusun Suruhan”, Sabda 12, no. 1 (2017): 

h. 80. 

6Ria Andayani Somantri, “Sistem Gotong Royong pada Masyarakat Baduy di Desa Kanekes 

Provinsi Banten”, Patanjala 4, no. 1 (2012): h. 144. 
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Dalam budaya Batak Toba mereka mengenal istilah tolong-menolong dengan 

marsiadapari. Marsiadapari berasal dari kata mar-sialap-ari yang berarti “kita berikan 

dulu tenaga dan bantuan kita kepada orang lain baru kemudian kita minta dia 

membantu kita.” Marsiadapari adalah gotong royong yang dilakukan beberapa orang 

secara serentak (rimpa atau rumpa) di ladang masing-masing secara bergiliran, agar 

pekerjaan yang berat dipikul bersama hingga meringankan beban kumpulan.7 Tidak 

berbeda jauh dengan marsiadapari, pada masyarakat Melayu di Kalimantan Barat 

system kerja sama dalam bertani dijumpai dengan istilah balalle’. Balalle’ berarti 

bergantian.8 Sistem balalle’ adalah bentuk kerja sama secara bergantian dan bergiliran 

dalam menyelesaikan pekerjaan sawah tani padi.9  

Masih sangat banyak istilah-istilah yang menggambarkan tradisi tolong-

menolong pada berbagai daerah dan suku di Indonesia. Sebutlah misalnya pada 

masyarakat Minang terdapat tradisi batobo,10 pada suku Gayo di Aceh terdapat alang 

tulung, beret bebantu,11 serta di Maluku terdapat tradisi masohi.12 Pada lingkup yang 

 
7Daniel Parluhutan Sinambela, “Solidaritas Sosial Petani Padi Sawah Desa Narumonda VII 

Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir Sumatra Utara; Studi Kasus Marsiadapari”, 

Jom Fisip 7, Edisi II (2020): h. 3. Lihat juga Alfensius Guntur dkk, Kajian Kearifan Lokal Petani Padi 

Sawah di Desa Huta Gurgur II Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, Jom Faperta UR 3, no 2 

(2016): h. 2. 

8Kamus Mini Bahasa Melayu Sambas, https://www.misterpangalayo.com/ (21 Januari 2022). 

9Marliah, “Nilai Kebersamaan Dalam Tradisi Belalle’ Masyarakat Melayu Sambas Di 

Kabupaten Kubu Raya Desa Sungai Rengas, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Antropologi”, 

Senapsa 1, (2020): h. 96. 

10Batobo merupakan kegiatan kerja sama ataupun tradisi gotong royong dalam masyarakat 

Minang dalam mengelolah sawah dan ladang yang didirikan dalam sebuah kelompok, yang terdiri dari 

muda mudi dan orang dewasa. Lihat Rahmad Alfindo, “Perubahan Budaya Batobo pada Era 

Modernisasi di Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Siantang Singingi”, Jom Fisip, (2016): 

h. 4. 

11Alang tulung, beret bebantu, mengandung prinsip melakukan kegiatan secara bergotong 

royong dalam melakukan pekerjaan yang berat. Sukiman, “Nilai-Nilai Pembangunan Islam dalam 

Masyarakat Gayo”, Miqot 38, no. 1 (2014): h. 231. 

12Masohi merupakan suatu bentuk kerja sama secara spontan, sehingga suatu beban hidup 

menjadi resiko sepenanggungan bersama, seperti dalam kasus membangun rumah, membangun Gereja 

https://www.misterpangalayo.com/
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lebih umum, budaya tolong-menolong atau gotong-royong termanifestasi dalam 

sebuah peribahasa “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.” 

Dari berbagai uraian di atas,—hemat penulis—tentu tidak berlebihan, jika 

disebut bahwa budaya tolong-menolong bagi masyarakat Indonesia, sudah melekat 

kuat dalam kepribadian mereka.13 Bahkan dalam berbagai bentuknya, bermunculan 

lembaga-lembaga filantropi yang mewarnai budaya tolong-menolong dan 

kedermawanan masyarakat Indonesia. Baik yang bergerak dalam bidang Pendidikan, 

Kesehatan, Lingkungan, Keagamaan dan lainnya. Baik filantropi yang didirikan oleh 

Keluarga, Perusahaan, Keagamaan, Independen, maupun Media. Di antaranya Wahid 

Foundation, Tahir Foundation, Bakrie Center Foundation, Yayasan Peduli Sehat, 

Yayasan Dana Sosial Al Falah, NU Care-Lazisnu, Lazismu, Dompet Duafa, Yayasan 

Rumah Yatim Arrohman Indonesia, Yayasan Aksi Cepat Tanggap, Yayasan Sedekah 

Air, Yayasan Titian Masa Depan, Yayasan Rumah Energi, Yayasan Pundi Amal 

Peduli Kasih, Dana Kemanusiaan Kompas, MNC Peduli dan lain sebagainya.14  

Di samping itu, jika terjadi musibah yang melanda tanah air maupun di belahan 

dunia yang lain, berbagai kalangan kemudian terpanggil berbondong-bondong 

berpartisipasi menggalang bantuan untuk memenuhi kebutuhan para korban. Mereka 

 
dan Masjid, membangun rumah adat, memanen Cengkeh, dan lain sebagainya. Andrew Huwae, Masohi, 

Masadingu dan Hamaren; Sistem Kerja Sama Tradisional di Daerah Maluku, Kapata Arkeologi 7, 

(2011): h. 105. 

13Sebuah laporan dari World Giving Index 2021 yang dirilis Charity Aid Foundation (CAF), 

di mana Indonesia didapuk sebagai negara paling dermawan di dunia. Berdasarkan temuan CAF, lebih 

dari 8 dari 10 orang Indonesia berdonasi tahun ini. Selain itu, tingkat kesukarelawanan di Indonesia 

terbilang lebih tinggi dari negara-negara lain, yakni tiga kali lipat dari rata-rata global. Laporan World 

Giving Index menyediakan gambaran aktivitas amal (kedermawanan) di seluruh dunia dengan melihat 

tiga aspek aktivitas memberi, yakni membantu orang asing, donasi untuk amal, dan menjadi 

sukarelawan sebuah organisasi. “Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia Versi CAF”, 

(Berita), CNN Indonesia, www.cnnindonesia.com, (4 April 2022). 

14Direktori Lembaga Filantropi di Indonesia, (Website), Filantropi Indonesia, filantropi.or.id, 
(13 Februari 2023).   

https://www.cnnindonesia.com/
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melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan donasi berupa uang dan barang. Ada 

yang secara langsung turun ke jalan-jalan. Ada yang memanfaatkan media massa; 

seperti surat kabar, radio, dan televisi. Ada pula memanfaatkan platform media sosial; 

Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan YouTube. Semua ini 

mengambarkan budaya tolong-menolong yang sudah tidak terpisah dari kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

Budaya tolong-menolong tersebut, selain hadir sebagai dorongan dari sebuah 

tradisi dan budaya dalam berbagai suku dan agama, tolong-menolong juga dapat 

menjadi semakin mengakar oleh karena rakyat Indonesia adalah mayoritas beragama 

Islam. Sebab, dalam ajaran Islam, berbagai dalil ditemukan menganjurkan untuk 

saling membantu satu sama lain. Dalam QS al-Ma>’idah/5: 2., disebutkan: 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syiar-syiar 
kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qala>’id (hewan-hewan qurban 
yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitulharam; mereka mencari kurnia dan keridaan Tuhannya. 
Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 
Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-
halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 
mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya.15 

 

15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012). h. 141-142. 
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Umat Islam yang tidak hanya berpegang pada Al-Qur’an, melainkan hadis 

Rasulullah saw. yang di dalamnya juga banyak ditemukan perintah yang begitu kuat 

untuk saling tolong-menolong. Menolong orang lain dengan menghilangkan 

kesusahan yang dialami, akan mendapatkan ganjaran dihilangkan kesusahannya oleh 

Allah swt pada hari kiamat. Perintah tersebut dapat terbaca dalam sabda Nabi 

Muhammad saw.: 

Artinya: 

Dari Ibnu Syiha>b bahwa Sa>lim mengabarkannya bahwa ‘Abdulla>h bin ‘Umar 

rad}iyalla>hu ‘anhuma> mengabarkannya bahwa Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak 

menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu 

kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang 

menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan 

satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang 

menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari 

qiyamat”. (HR Bukha>ri>).17 

 
16Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, Juz 3, (Cet. I; t.tp.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 

1442 H), h. 128. Lihat juga Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad 

al-S{ah}i>h} bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulilah saw, Juz 4 (Beirut: Da>r Ihya> al-Turas} al-‘Arabi>, t.th.), 

h. 1996. Lihat juga Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Is}h}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-

Azdi> al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 4, (Beirut: al-Maktabah al-‘As}riyyah, t.th.), h. 273. Lihat juga 

Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad asy-Syaiba>ni>, Musnad al-Ima>m 

Ah}mad bin H{anbal, Juz 9 (Cet. I; t.tp.: Mu’assasah al-Risa>lah, 2001 M/1421 H), h. 463. 

17Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-
Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 

[CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 2262 



 

7 

 

Pada masyarakat Mandar, khususnya di wilayah Baruga, budaya tolong-

menolong dikenal dalam dua istilah yakni situlu-tulung (biasa juga disebut dengan 

assitulu-tulungang), dan sirondo-rondoi. Situlu-tulung dan sirondo-rondoi memiliki 

makna yang sama yakni saling tolong-menolong. Perbedaannya terdapat pada 

konotasi atau rasa bahasa situlu-tulung yang memiliki konotasi yang lebih dalam dari 

pada kata sirondo-rondoi.18 

Budaya situlu-tulung pada masyarakat Baruga dapat terlihat dari berbagai 

objek pelaksanaannya. Mulai dari kebersihan lingkungan (kerja bakti pada umumnya), 

memindahkan rumah (mappalenggu’ boyang),19 membangun rumah (matto’do’ 

boyang)20 merubuhkan rumah (marropo’i boyang),21 tolong-menolong dalam bidang 

pertanian (sirondoi),22 menggali kubur (makkaro kubur),23 tolong-menolong untuk 

acara pernikahan, mulai dari mengambil kayu (ma’ala aju atau mappati’ aju),24 

 

18Asumsi ini muncul dari implementasi dua kalimat yang berbeda ketika seseorang 

mengatakan rondoia’ (tolong saya), dengan mengatakan tuluna’ (tolong saya). Pada kata rondoia’, 

mengandung konotasi permintaan pertolongan seperti biasa, namun ketika seseorang mengatakan 

tuluna’, mengandung konotasi bahwa orang tersebut betul-betul mengharapkan pertolongan. 

19Mappalenggu’ boyang merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama sejak nenek moyang 

diwilayah Mandar Sulawesi Barat, yakni kegiatan memindahkan rumah dengan cara mengangkat secara 

bersama-sama dengan jumlah tenaga yang banyak. Hal yang sama dilakukan oleh masyarakat Bugis 

Makassar yang mereka sebut mappalette’ bola. 

20Matto’do’ boyang merupakan kegiatan membangun rumah secara bersama-sama khususnya 

dilakukan pada rumah panggung atau boyang ke’de’. 

21Marropo’i boyang merupakan kegiatan merubuhkan rumah yang dilakukan secara bersama-

sama baik untuk dipindahkan ataupun untuk dibangun kembali dengan bahan yang lebih baru dan kuat. 

22Sirondoi merupakan kegiatan tolong menolong dalam bidang pertanian yang dilakukan 

dengan saling membantu secara bergiliran dari kebun ke kebun masing-masing anggota. Praktek ini 

sama dengan marsiadapari pada suku Batak Toba dan balalle’ pada warga Melayu Kalimantan Barat. 

23Makkaro kubur merupakan kegiatan menggali kubur secara bersama-sama untuk membantu 

proses penyelenggaraan jenazah. 

24Ma’ala aju atau mappati’ aju merupakan kegiatan mengambil kayu untuk dijadikan bahan 

bakar memasak dalam sebuah acara pernikahan ataupun acara lainnya. 
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menambah luasnya rumah (massarapo),25 meminjam perabotan rumah tangga 

(mangindang),26 serta tolong-menolong dalam memberikan bantuan materi sebagai 

bekal dan bahan persiapan acara pernikahan.  

Pada acara pernikahan, telah menjadi tradisi masyarakat Baruga untuk saling 

membantu—khususnya kepada pihak mempelai laki-laki—dengan membawa bahan-

bahan berupa beras, ikan, daging, terigu, gula, minyak, air dos, dan lain-lain. Hal ini 

dimaksudkan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh pihak laki-laki yang 

menanggung biaya pernikahan dikedua belah pihak seperti pemberian mahar dan uang 

belanja yang dikenal dengan sebutan sorong dan akkeang.27  

Hal yang menarik dalam kegiatan ini adalah karena yang diberi bantuan 

mengingat-ingat bahkan mencatat bantuan materi tersebut. Pencatatan itu 

dimaksudkan agar suatu saat ketika pemberi bantuan melaksanakan acara, maka 

penerima bantuan itu akan memberikan bantuan yang besarannya sama dari yang 

diterima sebelumnya. Keinginan mengembalikan bantuan itulah yang kemudian 

melahirkan istilah inrang tassisingar. Secara harfiah inrang artinya utang, tassisingar 

artinya tidak saling menagih. Karena itu, inrang tassisingar bermakna “utang yang 

tidak saling menagih.” Disebut utang karena orang yang diberi bantuan mengingat 

bahkan mencatat serta merasa memiliki utang yang akan dikembalikan kepada yang 

 
25Massarapo merupakan kegiatan menambah bangunan rumah di sisi kiri, kanan atau belakang 

rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah. Biasanya dilakukan pada rumah-rumah yang 

terbilang kecil untuk kemudian diperluas.  

26Mangindang merupakan kegiatan meminjam perabot rumah tangga yang dilakukan oleh 

sekelompok muda mudi untuk dipakai dalam pernikahan. Mangindang biasanya didominasi oleh kaum 

perempuan. 

27Akkeang merupakan uang belanja yang tidak bisa terlepas dari sorong (mahar). Hal demikian 

telah menjadi satu paket karena setiap pelaksanaan pernikahan bersamaan dengan dilaksanakannya 

pesta pernikahan. Akkeang dalam budaya masyarakat Makassar biasanya dikenal dengan uang panai’, 

atau dalam tradisi masyarakat Bugis dikenal dengan sebutan doi’ menre’. 
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memberi bantuan apabila melaksanakan sebuah acara. Disebut tidak saling menagih 

karena yang memberi bantuan tidak meminta bantuan tersebut dikembalikan pada 

saat melaksanakan acara.  

Persoalannya kemudian bagaimana perspektif Al-Qur’an memandang bantuan 

berupa materi ini yang mengalami pergeseran nilai menjadi “utang” yang “harus” 

dikembalikan. Sementara dalam penelusuran dalil Al-Qur’an ataupun hadis, terdapat 

banyak perintah memberikan bantuan atau beramal yang mesti dilakukan tanpa 

pamrih. Misalnya QS al-Insa>n/76: 9.: 

 

Terjemahnya: 

(Sambil berkata), “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah 

karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima 

kasih dari kamu.28 

Bukan hanya Al-Qur’an, di dalam hadis Rasulullah saw. menyampaikan pesan 

tentang perbuatan yang semestinya dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih, termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda: 

29 

Artinya: 

Dari Abu> Uma>mah al-Ba>hili>, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada 

Nabi saw. lalu berkata; bagaimana pendapat anda mengenai seseorang yang 

 
28Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 857. 

29Abu> ‘Abd. al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khurasa>ni> al-Nasa>’i>, al-Sunan al-S{ugra> 

al-Nasa>’i>, Juz VI, (Cet. III; t.tp.: Maktabah al-Mat}bu>‘ah al-Isla>miyyah, 1986 M/ 1406), h. 25.  
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berjihad mengharapkan upah dan sanjungan, apakah yang ia peroleh? Rasulullah 

s}allalla>hu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ia tidak mendapatkan apa-apa,” lalu ia 

mengulanginya tiga kali, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Ia tidak 

mendapatkan apa-apa”. Kemudian beliau bersabda: “Allah tidak menerima 

amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajah-Nya.” 

(HR al-Nasa>’i>).30 

Hadis di atas mengenalkan peran penting ikhlas dalam setiap amal ibadah yang 

manusia lakukan, tidak terkecuali bantuan materi seperti uraian di atas. Sebab ikhlas 

merupakan kunci dari amal ibadah diharapkan dapat diterima oleh Allah swt. Ikhlas 

adalah melakukan ketaatan karena dan demi Allah semata, bukan karena ingin di 

agungkan atau dimuliakan oleh manusia juga bukan untuk memperoleh keuntungan 

agama, atau menolak kemudaratan dunia.31 

Berikutnya pergeseran bantuan yang kemudian dianggap sebagai inrang/utang, 

tentu menyalahi aturan umum makna pemberian bantuan itu sendiri. Karena bantuan 

sedianya diberikan untuk meringankan beban yang dipikul oleh orang lain, bukan 

dilakukan dengan berharap bantuan serupa dari orang lain dimasa mendatang. Sebab 

jika prakteknya demikian, maka dikemudian hari, bantuan tersebut justru akan 

menjadi beban bagi orang yang telah menerima. 

Dari uraian di atas, peneliti mengamati adanya praktek tolong-menolong pada 

masyarakat Baruga Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian 

melahirkan istilah inrang tassisingar. Di satu sisi budaya ini sangat baik, karena 

dimaksudkan untuk meringankan beban sesama warga dalam pelaksanaan sebuah 

acara. Di sisi lain, bantuan tersebut kemudian akan menjadi beban bagi yang dibantu 

 
30Abu> ‘Abd. al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khurasa>ni> al-Nasa>’i>, al-Sunan al-S{ugra> 

al-Nasa>’i>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 3089 

31Umar Sulayman al-Asyqar, Ikhlas; Memurnikan Niat, Meraih Rahmat, (Cet. I; Jakarta: 

Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 25. 
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untuk dikembalikan, yakni ketika yang dibantu juga melaksanakan acara. Padahal 

bantuan semestinya tidak dituntut pengembalian. Lebih lagi tidak seharusnya bantuan 

itu diterjemahkan ke dalam makna utang. Hal inilah yang menarik minat peneliti 

untuk mengkaji lebih dalam pandangan Al-Qur’an terhadap budaya inrang tassisingar 

khususnya di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene 

Provinsi Sulawesi Barat. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Al-Qur’an terhadap Budaya Inrang 

Tassisingar di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, 

Provinsi Sulawesi Barat.”  Penelitian ini terfokus pada variabel utama yakni tinjauan 

Al-Qur’an terhadap budaya inrang tassisingar. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

mengkaji tentang tinjauan atau nilai-nilai Al-Qur’an dalam budaya inrang tassisingar 

di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi 

Sulawesi Barat. 

2. Deskripsi Fokus 

Sebagai langkah awal untuk membahas tesis ini, peneliti akan memberikan 

deskripsi fokus judul penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Tinjauan 

Kata tinjauan merupakan Bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar 

“tinjau”. Kata tinjau merupakan kata kerja yang memiliki beberapa makna yakni: 

melihat-lihat, menengok, memeriksa, mengamati, mengintai, menyelidiki, menilik, 

mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, dan memeriksa untuk 
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memahami.32 Adapun akhiran “an” dari kata tinjauan, memiliki fungsi untuk 

membentuk kata benda. Sehingga makna dari kata tinjauan adalah hasil meninjau, 

pandangan dan pendapat setelah mempelajari dan menyelidiki. Oleh karena itu, 

maksud dari tinjauan pada judul tesis ini adalah pandangan atau nilai-nilai Al-Qur’an 

terhadap sebuah budaya yang ada di masyarakat, dalam hal ini budaya inrang 

tassisingar. 

2. Al-Qur’an 

Secara etimologi kata Al-Qur’an berasal dari kata ( ) yang 

berarti membaca.33 Dalam kitab Mu‘jam Maqa>yis al-Lugah, kata tersebut bermakna 

mengumpulkan atau menghimpun.34  

Secara terminologi, terdapat banyak tokoh ulama yang memberikan definisi 

Al-Qur’an. Di antaranya Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>bu>ni> mendefinisikan Al-Qur’an 

sebagai kalam Allah yang tiada tandingnya (mu‘jizat), diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw., penutup para nabi dan rasul dengan perantaraan Malaikat Jibril as., 

ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada manusia secara mutawa>tir 

(oleh banyak orang) yang membacanya bernilai ibadah, dimulai dari surah al-Fa>tih}ah 

dan diakhiri dengan surah al-Na>s.35 

 
32Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), h. 1713. 

33Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1101. 

34Abu> al-H{usain Ah}mad bin al-Fa>ris bin Zakariya>, Mu‘jam Maqa>yis al-Lugah, Juz V (t.p.: 

Ittih}a>d al-Kita>b al-‘Arabi>, 1423 H/ 2002 M), h. 65. Lihat juga Manna>‘ Khali>l al-Qat}t{a>n, Maba>h}is\ fi> 

‘Ulu>m al-Qur’a>n, (Cet. III; t.tp: Maktabah al-Ma‘a>rif  li> al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 1421 H/ 2000 M), h. 

15.   

35Definisi tersebut diklaim oleh Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>bu>ni sebagai definisi yang telah 

disepakati oleh para ulama dan Ahli Ushul. Lihat Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>bu>ni>, al-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-

Qur’a>n (Cet. I; t.t.: Da>r  al-Kutub al-Isla>miyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 8. Lihat pula Subh}i al-S{a>lih}, 

Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Juz I, (Cet. XIV; t.tp: Da>r al-‘Ilmi li al-Mala>yi>n, 2000), h. 21.  
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Berdasarkan definisi di atas, maka judul yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah interpretasi ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait erat dengan budaya inrang 

tassisingar. Melalui interpretasi ini, selanjutnya akan dikemukakan nilai-nilai yang 

terkandung dalam praktek dan penerapan budaya tersebut. 

3. Budaya 

Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti cinta, 

karsa, dan rasa. Kata budaya pada dasarnya berasal dari Bahasa Sansekerta yakni 

budhayah, merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. 

Dalam Bahasa Inggris kata budaya dikenal dengan istilah culture. Dalam Bahasa 

Belanda diistilahkan dengan kata cultuur. Dalam Bahasa Latin dikenal dengan istilah 

colera. Colera berarti mengolah dan mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan 

tanah (bertani).36 

Pada umumnya budaya diartikan dengan estetika atau hasil karya manusia. 

Seperti seni tari, seni suara, seni lukis, seni drama dan sebagainya. Ataupun karya 

manusia seperti bangunan candi, masjid-masjid dan kerajaan. Demikian juga perilaku 

manusia yang dilakukan dalam lingkup yang luas juga dikatakan budaya. Jadi, budaya 

atau kebudayaan dalam pengertian umum seperti ini lebih bersifat material.37 

Berikut beberapa ahli mengungkapkan pemahaman mereka terhadap budaya 

dalam berbagai pengertian:38 

 
36Elly M. Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Edisi Ketiga (Cet. XIII; Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 27. 

37Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal; Kajian Antropologi Agama, (Cet. I; 

Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), h. 8. 

38Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal; Kajian Antropologi Agama, h. 8. 

Lihat juga Elly M. Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Edisi Ketiga, h. 28. 
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a. Koentjaraningrat (1923-1999), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan 

yang meliputi tindakan, perbuatan, tingkah laku manusia dan hasil karyanya yang 

diperoleh dengan belajar. 

b. Selo Soemardjan (1915-2003), kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan 

cipta manusia. 

c. E.B. Tylor (1832-1917), budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat 

istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. 

d. R. Linton (1893-1953), kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah 

laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur 

pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.39 

e. Herkovits (1985-1963), kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang 

diciptakan oleh manusia.40 

Dengan demikian, kebudayaan menyangkut keseluruhan aspek kehidupan 

manusia baik materil maupun non materil. Sebagian besar ahli yang mengartikan 

kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan 

evolusionisme, yaitu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang 

dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Dalam hal ini, 

penelitian ini akan mengarah pada pembahasan tentang sebuah praktek inrang 

tassisingar yang telah membudaya dalam sebuah masyarakat. 

 
39Elly M. Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Edisi Ketiga, h. 28. 

40Elly M. Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Edisi Ketiga, h. 28. 
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4. Inrang Tassisingar 

Istilah inrang tassisingar merupakan gabungan dari beberapa kata dalam 

Bahasa Mandar. Yakni inrang, tas atau tang, si, dan singar. Inrang artinya utang, 

manginrang artinya meminjam serta inrangang berarti memiliki utang. Dikatakan 

muaq diang inrang dibayari tia artinya kalau ada utang, kita harus dibayar.41 Tas 

berasal dari kata tang yang bermakna tidak. Kata tang berubah menjadi tas, karena 

pada kata berikutnya berjumpa dengan huruf “s” yang merupakan awalan dari kata 

sisingar. Sehingga akhiran “ng” dari kata tang, dilebur ke dalam kata sisingar. Dari 

sinilah perubahan kata tang menjadi tas. Sisingar merupakan gabungan dari kata si 

dan singar. Kata “si” dalam Bahasa Mandar dipahami dengan makna saling.42 Adapun 

singar dapat diartikan sebagai tagih. Sehingga sisingar artinya saling menagih. 

Apabila ketiga kata di atas digabung menjadi inrang tassisingar  maka secara tekstual 

dimaknai sebagai utang yang tidak saling menagih. 

Berdasarkan beberapa uraian pengertian variabel judul di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah usaha untuk menginterpretasikan 

ayat-ayat Al-Qur’an terkait dengan budaya inrang tassisingar. Dalam hal ini, terlebih 

dahulu peneliti mengungkap nilai-nilai yang terkandung dalam budaya inrang 

tassisingar, yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Kelurahan Baruga Kecamatan 

Banggae Timur Kabupaten Majene. Kemudian peneliti akan mengkaji nilai-nilai 

tersebut berdasarkan Al-Qur’an, melalui penafsiran para ulama.  

Berdasarkan deskripsi fokus di atas, maka secara sistematis dapat digambarkan 

sesuai tabel berikut ini: 

 
41Muh. Idham Khalid Bodi, Kamus Besar Bahasa Mandar Indonesia, (Cet. I; Solo: Zada Haniva 

Publishing, 2010), h. 369. 

42Muh. Idham Khalid Bodi, Kamus Besar Bahasa Mandar Indonesia, h. 391. 
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No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Tinjauan Al-Qur’an 

Kajian teks  

Kajian tafsir 

Kajian aspek sosial 

2.  Budaya Inrang Tassisingar 

Pemahaman masyarakat terhadap inrang 

tassisingar Kelurahan Baruga 

Praktek dan penerapan inrang tassisingar 

Masyarakat Kelurahan Baruga 

Nilai-Nilai yang terkandung dalam inrang 

tassisingar 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka masalah pokok yang menjadi pembahasan untuk diteliti dalam kajian tesis ini 

adalah tinjauan Al-Qur’an terhadap budaya inrang tassisingar. Agar pembahasan pada 

tesis ini lebih terarah, maka masalah pokok tersebut akan dibahas dalam bentuk sub-

sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman terhadap budaya inrang tassisingar di Kelurahan 

Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi 

Barat? 

2. Bagaimana penerapan budaya inrang tassisingar di Kelurahan Baruga 

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat? 

3. Bagaimana tinjauan Al-Qur’an terhadap budaya inrang tassisingar di 

Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi 

Sulawesi Barat? 
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D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah, 

khususnya menyangkut dengan rencana penelitian di atas, maka hingga saat ini 

peneliti belum menemukan karya ilmiah yang juga membahas tentang tinjauan Al-

Qur’an terhadap budaya inrang tassisingar. Meskipun demikian, tidak berarti 

pembahasan ini luput dari perhatian para peneliti dan para penulis. Paling tidak 

terdapat beberapa peneliti atau penulis yang telah membahas secara terpisah serta 

tidak sama berkaitan dengan judul penelitian ini. Di antaranya adalah: 

Seorang peneliti bernama Ansaar telah menerbitkan hasil penelitiannya yang 

berjudul Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar. 

Penelitian ini berbicara tentang budaya pernikahan adat Mandar khususnya yang 

terjadi di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Balanipa turut membantu dan turut 

berpartisipasi dalam kegiatan pernikahan orang lain yang mereka juga sebut dengan 

inrang tassisingar (utang budi) yang hanya akan terbalas apabila melakukan hal yang 

sama. Dengan kata lain, bahwa jika seseorang pernah menerima bantuan saat 

melaksanakan hajatan pernikahan, maka ketika orang yang pernah membantunya itu 

juga menyelenggarakan acara yang sama, maka dengan adanya perasaan utang budi, 

orang yang pernah menerima bantuan akan membalasnya pula dengan hal yang 

sama.43 Pada penelitian tersebut, disebutkan bahwa konsep inrang tassisingar 

merupakan turunan dari konsep sianaoang pa’mai’ (saling peduli) yang mengandung 

pengertian saling membantu antara satu sama lain, dengan penuh rasa keikhlasan serta 

dilandasi oleh rasa saling mengasihi dan saling menyayangi. Penelitian ini lebih 

 
43Ansaar, Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar, h. 64. 
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mengarahkan pembahasannya pada aspek nilai-nilai budaya lokal pernikahan adat 

Mandar. Di mana konsep inrang tassisingar dibahas dalam bentuk yang sangat singkat. 

Jurnal Eksistensi Nilai Tolong-menolong (Assitulu-tulungeng) pada Proses 

Pernikahan Etnis Bugis; Studi Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten 

Bombana yang ditulis oleh Muhammad Sabri, La Ode Dirman, dan Salniwati. Secara 

umum penelitian ini berangkat dari hasil observasi tentang kegiatan tolong-menolong 

Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yang telah 

mengalami perubahan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya bentuk 

tolong-menolong pada pernikahan etnis Bugis yang ditemukan dalam penelitian 

tersebut, yakni penyediaan bahan makanan (memasak), pembuatan pelaminan, iris-

iris daging, pembagian undangan, cuci piring, serta penyediaan kayu bakar. Namun 

demikian, tolong-menolong tersebut telah mengalami perubahan bahkan memudar. 

Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat lebih memilih yang lebih instant dengan 

menyewa penyedia jasa pelaminan. Sehingga implikasi dari adanya penyedia jasa 

pelaminan tersebut, berakibat pada penerapan tolong-menolong yang mulai memudar 

dan berpengaruh pada ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.44 Dari penjelasan ini, 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terkonsentrasi pada memudarnya budaya 

tolong-menolong yang disebabkan oleh kecenderungan masyarakat memilih penyedia 

jasa yang dinilai lebih instant, bukan pada praktek yang sama dengan budaya inrang 

tassisingar. 

Jurnal Perubahan Budaya Situlu-tulung dalam prosesi Perkawinan pada 

Masyarakat Bugis di Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur 

 
44Muhammad Sabri dkk, “Eksistensi Nilai Tolong-menolong (Assitulu-tulungeng) pada Proses 

Pernikahan Etnis Bugis; Studi Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana”, Lisani 

2, no. 2 (Juli-Desember 2019): h. 9. 
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karya Hernawati, Nasruddin Suyuti, dan La Ode Ali Basri. Penelitian ini menunjukkan 

banyaknya perubahan dalam prosesi pernikahan pada masyarakat Bugis di Desa 

Mokupa. Hal yang peneliti garis bawahi dari penelitian ini di antaranya adalah tentang 

perubahan tanggung jawab uang panai’ yang telah beralih dari tanggung jawab 

keluarga kedua belah pihak menjadi tanggung jawab utama pihak laki-laki. Untuk 

menyelesaikan persoalan tersebut keluarga pihak laki-laki tolong-menolong dengan 

mengumpulkan uang agar tercapai permintaan wanita tanpa ada paksaan nominal 

yang disumbangkan.45 Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa penelitian ini, 

meskipun membahas tolong-menolong, namun fokus penelitiannya pada aspek 

berbagai perubahan dalam tradisi pernikahan, bukan pada aspek yang sama dengan 

budaya inrang tassisingar.  

Jurnal Assitulungeng: Bentuk Tolong-Menolong dalam Upacara Akikah di 

Pulau Salemo karya Rahayu Salam. Penelitian ini membahas secara keseluruhan 

bentuk tolong-menolong yang termuat dalam acara akikah di pulau Salemo, sejak 

persiapan acara sampai pada pelaksanaannya. Di antara bentuk pertolongan tersebut, 

terdapat budaya saling bantu yang memiliki kemiripan dengan budaya inrang 

tassisingar. Dalam hal ini, Rahayu Salam mengenalkan prinsip resiprositas yakni 

transaksi antara dua pihak, di mana barang dan jasa dipertukarkan. Dalam prakteknya, 

orang yang menghadiri akikah menyerahkan sumbangan yang besar kecilnya berbeda 

satu dengan lain. Ketika sang penyumbang melaksanakan hajatan, maka orang yang 

disumbang mempunyai kewajiban yang mengikat yakni membalas sumbangan yang 

 
45Hernawati dkk, “Perubahan Budaya Situlu-Tulung dalam Prosesi Perkawinan pada 

Masyarakat Bugis di Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur”, Jurnal 

Penelitian Budaya 5, no. 2 (Oktober 2020): h. 21. 
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nilainya kurang lebih sama.46 Penelitian ini meskipun memiliki kemiripan dengan 

budaya inrang tassisingar, namun penelitian ini hanya membahas tentang tolong-

menolong dalam acara akikah. Sementara dalam penelitian penulis, lebih menekankan 

pada budaya tolong-menolong dalam bentuk inrang tassisingar pada berbagai objek 

pelaksanaannya. 

Jurnal tentang Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo, yang ditulis oleh 

Tumirin dan Ahim Abdurahim. Rambu solo pada masyarakat Toraja Sulawesi Selatan, 

merupakan upacara yang dibuat oleh keluarga yang ditinggal sebagai bentuk 

penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Penelitian ini menunjukkan adanya 

biaya yang cukup besar dalam upacara rambu solo yang memiliki makna tersendiri.  

Karena membutuhkan biaya yang cukup besar, maka seluruh keluarga membantu 

kebutuhan biaya pelaksanaan upacara rambu solo. Sumbangan tersebut akan dihitung 

dan dicatat secara cermat, karena yang menerima sumbangan harus mengembalikan 

dengan bentuk dan jumlah yang sama ketika para penyumbang mengadakan acara 

yang sama.47 Penelitian ini meskipun memiliki kemiripan dengan praktek inrang 

tassisingar, namun tetap memiliki fokus yang berbeda dengan rencana penelitian 

penulis. Sebab, penelitian ini berfokus pada makna biaya dalam upacara rambu solo, 

sementara penelitian penulis, fokus pada tinjauan Al-Qur’an terhadap budaya inrang 

tassisingar.  

Dari berbagai penelitian di atas, tidak dipungkiri praktek-praktek yang 

memiliki kemiripan dengan budaya inrang tassisingar sudah ada dalam berbagai 

 
46Rahayu Salam, “Assitulungeng: Bentuk Tolong-menolong dalam Upacara Akikah di Pulau 

Salemo”, WALASUJI 5, no. 2 (Desember 2014): h. 338. 

47Tumirin dan Ahim Abdurahim, “Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo”, Jurnal 

Akuntansi Multiparadigma 6, no. 2 (Agustus 2015): h. 182. 
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budaya kehidupan masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat 

sebuah penelitian yang membahas tentang tema yang serupa dengan rencana 

penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti terpanggil untuk melakukan penelitian 

berdasarkan judul tesis ini. Penelitian ini tentunya akan memberikan manfaat yang 

cukup bernilai, sebagaimana yang akan peneliti uraikan pada sub bab berikut ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Melalui uraian di atas, maka tujuan penelitian ini diarahkan pada beberapa 

tujuan, yaitu:  

1. Menguraikan tentang pemahaman terhadap budaya inrang tassisingar di 

Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi 

Sulawesi Barat. 

2. Mengungkap penerapan budaya inrang tassisingar di Kelurahan Baruga 

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. 

3. Menjelaskan tinjauan Al-Qur’an terhadap budaya inrang tassisingar di 

Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi 

Sulawesi Barat. 

Selanjutnya, melalui penjelasan dan deskripsi tersebut di atas, penelitian ini 

diharapkan berguna untuk: 

1. Memberikan pemahaman yang tepat bagi masyarakat dan insan akademik 

(termasuk peneliti sendiri), tentang budaya inrang tassisingar di Kelurahan 

Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi 

Barat. 

2. Memberikan gambaran yang tepat tentang penerapan dan praktek inrang 

tassisingar di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten 
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Majene Provinsi Sulawesi Barat. Melalui uraian tersebut, sedianya dapat 

menjadi inspirasi keterpeliharaan budaya inrang tassisingar melalui 

penelusuran manfaat bagi kehidupan sosial kemasyarakatan.  

3. Memberikan pengetahuan terhadap nilai-nilai Al-Qur’an dalam budaya inrang 

tassisingar di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten 

Majene Provinsi Sulawesi Barat. Penggalian terhadap nilai-nilai tersebut, 

tentu akan menjadi tambahan pengetahuan dalam kajian tafsir, serta menjadi 

sumbangsi akademik yang memiliki manfaat luas, yakni manfaat bagi 

kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga interaksi sosial dapat terwujud 

secara islami, sesuai dengan tujuan dan cita-cita Al-Qur’an. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tolong-Menolong dalam Pandangan Al-Qur’an 

Sebelum membahas lebih jauh tentang penelitian ini, penulis perlu 

menegaskan lebih awal bahwa membahas budaya inrang tassisingar, tentu juga 

membahas persoalan tolong-menolong. Sebab pada observasi awal, peneliti melihat 

bahwa inrang tassisingar terkait erat dengan praktek tolong-menolong. Oleh karena 

itu, uraian pada bab ini dimulai dengan pembahasan tolong-menolong dalam 

pandangan Al-Qur’an dengan sub bahasan sebagai berikut: 

1. Term Tolong-Menolong 

Kata tolong-menolong berasal dari Bahasa Indonesia, yakni dari kata “tolong” 

bermakna bantu, dan menolong bermakna membantu meringankan beban penderitaan, 

dan kesukaran; membantu agar dapat melakukan sesuatu; melepaskan diri dari bahaya 

dan bencana; menyelamatkan; serta meringankan penderitaan, menyembuhkan 

penyakit dan melepaskan dari bahaya.1 Gabungan kata tolong-menolong bermakna 

upaya untuk saling menolong meringankan beban satu sama lain.  

Dalam Al-Qur’an, kata tolong memiliki beberapa varian kata. Paling tidak, 

peneliti akan menjelaskan dua kosa kata yang berkaitan erat dengan konsep perintah 

tolong-menolong dalam Al-Qur’an. Kedua kata tersebut yakni sebagai berikut: 

a. (ta‘a>wun) 

Kata ta’a>wun berasal dari kata ‘aun yang berarti pertolongan. Disebutkan 

dalam suatu kalimat fula>n ‘auni> artinya si fulan adalah penolongku.2 Dalam Kamus 

 

1Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), H. 1722. 

2Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ma‘ru>f bi Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> 

Gari>b al-Qur’a>n, Juz 1, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Qalam, 1412 H), h. 598. 
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Al-Munawwir kata bermakna membantu dan menolong. Sedang 

kata al-i‘a>nah dan al-ma‘u>nah bermakna pertolongan.3  

Menurut Ibnu Manz\u>r, kata al-‘aun diartikan al-z\a>hira>t ‘ala> al-amr yang berarti 

sesuatu yang tampak terhadap satu perintah, dan arti ini berlaku atau sama, baik dalam 

bentuk mufrad, tas\niyah, jama‘ maupun muannas\-nya. Kata al-‘aun juga memiliki 

bentuk jama‘ taks\i>r berupa a‘wa>n.4 Kata ‘aun dalam berbagai derivasinya, banyak 

ditemukan dalam Al-Qur’an. Dalam bentuk isim maf’u>l didapatkan kata musta‘a>n 

(yang dimintai pertolongan) yang terdapat pada QS Yu>suf/12: 18 dan QS al-

Anbiya>’/21: 112. Dalam bentuk ma>d}i>, a‘a>na (menolong) terdapat pada QS al-

Furqa>n/25: 4. Dalam bentuk mud}a>ri‘, nasta‘i>n (kami memohon pertolongan) 

ditemukan dalam QS al-Fa>tih}ah/1: 5.  Dalam bentuk ‘amr, ista‘i>nu> (kalian mintalah 

pertolongan) terdapat pada QS al-A‘ra>f/7: 128, al-Baqarah/2: 45 dan 153. Demikian 

pula kata a‘i>nu> (kalian tolonglah) dalam QS al-Kahfi/18: 95, kata ‘awa>n (setengah 

umur) dalam QS al-Baqarah/2: 68.5  

Kata nasta‘i>n yang berasal dari kata ista‘a>na-yasta‘i>nu-isti>‘a>n/isti>’a>nah-

musta‘i>n-musta‘a>n, digunakan oleh Al-Qur’an dalam arti mengharapkan pertolongan 

untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang tidak sanggup diselesaikan dengan tenaga 

sendiri.6 Dalam Al-Qur’an, kata ista‘a>n sebagai kata dasar dari kata nasta‘i>n dan 

musta‘a>n, seluruhnya digunakan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena 

 
3Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 992.

4Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali>, Abu> al-Fad}l, Jama>luddi>n Ibnu Manz\u>r al-Ans}a>ri>, Lisa>n al-

‘Arab, Juz 13 (Cet. III; Bairu>t: Da>r S{a>dir, 1414 H), h. 298. 

5M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata, Jilid 2, (Cet. I; Jakarta: 

Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur’an, Yayasa Ikhlas Paguyuban, 2007), h. 660. 

6M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata, Jilid 2, h. 716. 
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itu, untuk meminta pertolongan selain kepada Allah tidak digunakan ista‘a>n tetapi 

yang di gunakan adalah a‘a>na, seperti dalam QS al-Kahfi/18: 95. Karena itu pulalah 

pihak yang pantas disebut musta‘a>n (yang dimintai pertolongan) hanyalah Allah swt.7 

Jika dilihat dari konteks ayat-ayatnya, term al-‘aun yang bermakna 

pertolongan, lebih banyak digunakan dalam konteks ketauhidan, yakni dalam bentuk 

ibadah (mahd}ah) seperti contoh dalam QS al-Fa>tih}ah/1: 5, yang berisi tentang hanya 

Allah-lah tempat memohon pertolongan. Begitu juga dengan perintah menjadikan 

sabar dan salat sebagai penolong, seperti terlihat dalam QS al-Baqarah/2: 45 dan 153. 

Meskipun demikian, ada juga yang ditemukan dalam konteks kepedulian sosial (gair 

mahd}ah), seperti dalam QS al-Ma>’idah/5: 2 yang berisi tentang perintah tolong-

menolong (ta‘a>wun) dalam kebaikan dan taqwa dan larangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan.8 

Kata ta‘a>wun sendiri merupakan bentuk mas}dar dari kata ta‘a>wana-

yata‘a>wanu-ta‘a>wunan. Adapun huruf alif dalam lafal  menunjukkan makna li> al-

musya>rakah yang artinya saling tolong-menolong. Ayat Al-Qur’an yang 

menggunakan term ta‘a>wun tersebut adalah QS al-Ma>’idah/5: 2: 

Terjemahnya: 

……Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me-ngerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya.9 

 
7M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata, Jilid 2, h. 660. 

8Aan Parhani, Wawasan Al-Qur’an tentang Kemenangan; Suatu Kajian Tafsir Tematik 

terhadap Term al-Nashr dalam al-Qur’an, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 83-85. 

9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141-142. 
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Dalam ayat ini Allah swt. menganjurkan untuk melakukan tolong-menolong 

dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya. Akan tetapi manusia hanya dapat 

memberikan pertolongan kepada sesamanya dalam lingkup sebab akibat. Bahkan 

dalam lingkungan ini pun kemampuan pertolongan manusia amat terbatas. Ia hanya 

dapat memberikan pertolongan dalam batas-batas izin Allah. Oleh karena itu, manusia 

tidak dapat memberikan pertolongan berupa pengampunan dosa, penyelamatan dari 

api neraka, pemasukan seseorang ke dalam surga, dan sebagainya, karena semua itu 

berada di luar batas kemampuannya dan tidak ada izin Allah kepadanya untuk 

melakukan yang demikian. Jadi yang berlaku secara hakiki adalah ina>yah 

(pertolongan) Allah swt.10   

Dalam Islam pertolongan dari Allah swt. juga ada yang disebut ma‘u>nah. 

Ma‘u>nah adalah pertolongan dari Allah swt. secara khusus yang diberikan kepada 

ulama yang saleh, pengamal ilmunya secara ikhlas dalam bentuk ‘amrun khawa>rikun 

li al-‘a>dah (hukum yang keluar dari kebiasaan kausalitas dalam hukum immaterial). 

Misalnya penulis syarah kitab Riya>d} al-S{a>lih}i>n yaitu Dali>l al-Fa>lih>i>n, menceritakan 

sesuatu yang dinilai luar biasa pada Imam al-Nawawi>. Pada suatu ketika, terlihat oleh 

para muridnya beliau (Imam al-Nawawi>) menulis dalam keadaan mati lampu, yang 

seharusnya menurut adat kebiasaan akan gelap gulita, tetapi anehnya dari jari-jemari 

Imam al-Nawawi> muncul cahaya terang benderang sehingga keadaan mati lampu itu, 

tidak menjadi hambatan untuk melanjutkan menulis untuk menyelesaikan tulisan 

yang sedang digarapnya.11 

 
10M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata, Jilid 2, h. 717-718. 

11Syukriadi Sambas dan Tata Sukayat, Quantum Doa; Membangun Keyakinan Agar Doa Tak 

Terhijab, (Cet.I; Jakarta Selatan, Hikmah, 1424 H/2003 M), h. 79. 



 

27 

 

b.  (nas}ara) 

Kata nas}ara yang terdiri atas huruf nu>n, s}a>d, dan ra’, memiliki arti dasar 

pertolongan, kemenangan, dan bantuan.12 Dalam Bahasa Inggris, kata diartikan 

dengan help, aid, assistance, support, backing, victory, triump, dan lain-lain.13 Al-

Ragi>b al-Asfaha>ni> mengartikan kata dengan makna yang artinya 

pertolongan, menolong orang yang terzalimi, yakni menolongnya dari musuhnya.14  

Kata dengan makna pertolongan dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, seperti 

firman Allah swt. QS al-S{aff/61: 13: 

 

Terjemahnya: 

Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah 

dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira 

kepada orang-orang yang beriman.15 

Dalam kamus al-Munjid, kata nas}ara diartikan dengan “memberikan 

pertolongan kepada seseorang untuk mengusir lawannya atau melawan musuhnya, 

atau dengan kata lain menyelamatkannya dari yang menzaliminya”. Nas}ara juga 

berarti memberi a‘t}a>.16 Sementara itu Ibnu Fa>ris mengartikan kata  yakni 

menunjukkan atas makna “sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan atau 

berdampak baik”. Sedangkan kalimat  (pertolongan Allah swt. bagi 

 
12Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Cet. III: 

Yogyakarta: Yayasan al-Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), h. 1916. 

13Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (New York: Spoken Language 

Services, 1976), 970  

14Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali>, Abu> al-Fad}l, Jama>l al-Di>n Ibnu Manz\u>r al-Ans}a>ri>, Lisa>n 

al-‘Arab, Juz 5, h. 210. 

15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 805-807. 

16Louis Ma’luf, Al-Munjid fi> al-Lugah wa al-A‘lam, (Cet. XXIV; Beiru>t: Da>r al-Masyriq, 

1986), h. 812.  



 

28 

 

orang-orang muslim) adalah memberikan kemenangan kepada mereka atas musuh-

musuh mereka. Kata nas}ara juga berarti  (mendatangi/mengunjungi), seperti 

contoh  (aku mengunjungi negara ini). Makna lain dari kata nas}ara 

adalah al-‘at{a>’ (pemberian).17 

Adapun Ibnu Manz}u>r memberikan pengertian kata  dengan makna 

 (pemberian pertolongan kepada orang yang teraniaya, 

menolongnya atas musuhnya). Makna lain dari kata  adalah pemberian hujan. 

Seperti terbaca dalam hadis Nabi Muhammad saw. sebagaimana juga dikutip oleh 

Ibnu Manz}u>r: 

Artinya:  

……Sesungguhnya awan ini menolong tanah Bani> Ka‘ab, (maksudnya 
menghujaninya)…… 

Senada dengan uraian Ibnu Manz\u>r, al-Ragi>b al-Asfaha>ni> mengemukakan 

bahwa kalimat  artinya kampung bani si fulan diturunkan hujan. 

Dimaknai demikian karena hujan juga merupakan pertolongan bagi tanah. Kalimat 

 artinya aku memberikan sesuatu kepada si fulan. Pemaknaan ini 

dikarenakan sebuah makna pinjaman yang diambil dari  yang berarti 

pertolongan untuk tanah, atau ia diambil dari kata al-‘aun, yang berarti pertolongan.19 

 
17Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi>, Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yis al-

Lugah, Juz 5, (t.tp: Da>r al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 435. 

18Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali>, Abu> al-Fad}l, Jama>l al-Di>n Ibnu Manz\u>r al-Ans}a>ri>, Lisa>n 

al-‘Arab, Juz 5,  h. 211. Hadis  ini—dalam redaksi yang sedikit berbeda—dapat terbaca dalam kitab 

Ah}mad bin al-H{usain bin ‘Ali>, bin Mu>sa> al-Khusraujirdi> al-Khura>sa>ni>, Abu> Bakr al-Baihaqi>, al-Sunan 

al-Kubra>, Juz 9, (Cet. III; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 

390. 

19Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ma‘ru>f bi Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> 

Gari>b al-Qur’a>n, Juz 1, h. 809. 
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Banyak ayat Al-Qur’an yang menyebut kata  yang berarti pertolongan. 

Pertolongan Allah kepada hamba-Nya sudah sangat jelas, sedang yang dimaksud 

dengan pertolongan hamba-Nya kepada Allah yaitu dengan menolong para hamba-

Nya supaya menegakkan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepada mereka 

serta menjauhi apa yang telah dilarang-Nya. Allah berfirman QS Muh}ammad/47: 7: 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 

akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.20 

Adapun kata atau artinya adalah meminta pertolongan. 

Sedang kata artinya saling menolong. Orang-orang Nasrani (Kristen) disebut 

, hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-S{aff/61: 14. 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong (agama) 

Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-

pengikutnya yang setia, “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku 

(untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, 

“Kamilah penolong-penolong (agama) Allah”……21 

Namun ada juga yang berkata bahwa sebab penamaan mereka dengan , 

karena dinisbahkan pada sebuah kampung yang disebut dengan kampung . Oleh 

 
20Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 732. 

21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 807. 
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karena itu, apabila dalam sebuah kalimat disebut , maka kalimat tersebut 

bermakna kampung Nas}ra>n. Jamak kata tersebut disebut .22  

Selanjutnya dalam al-Qur’an, terdapat ayat yang menyebutkan lafal  

(saling tolong-menolong), yakni QS al-S}affa>t/37: 25: 

Terjemahnya: 

Mengapa kamu tidak tolong-menolong?23 

Meskipun ayat ini menggunakan lafal  yang bermakna saling tolong-

menolong, namun konteks pembahasan ayat ini bukan pada perintah tolong-

menolong. Ayat ini justru datang untuk meminta pertanggungjawaban tentang amal-

amal dan perkataan-perkataan orang-orang yang berbuat zalim. Di mana saat mereka 

diarahkan ke dalam neraka, Allah swt. kemudian mencela dan menghina mereka 

dengan memberi pertanyaan: “kenapa kalian tidak tolong-menolong?”.24 

2. Kandungan Ayat Tolong-Menolong dalam Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an, terdapat beberapa jenis pertolongan. Adapun jenis-jenis 

tersebut adalah:25 Pertama, pertolongan dari makhluk untuk makhluk. Contohnya ayat 

yang berbicara tentang kaum Ansar menolong kaum Muha>jiri>n; QS al-Anfa>l/8: 72 dan 

74. Juga pada QS al-Ma>’idah/5: 2. Kedua, pertolongan dari makhluk untuk khalik. 

 
22Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ma‘ru>f bi Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> 

Gari>b al-Qur’a>n, Juz 1, h. 809. 

23Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 636. 

24Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qursyi> al-Bas\ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n 

al-‘Az \i>m, Juz 7, (Cet. II; t.tp: Da>r T{ayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzi>‘, 1999 M/ 1420 H), h. 9. 

25Aan Parhani, Wawasan Al-Qur’an tentang Kemenangan; Suatu Kajian Tafsir Tematik 

terhadap Term al-Nashr dalam al-Qur’an, h. 50-59 
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Contohnya ayat tentang syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah swt., yakni 

dengan cara menolong agama-Nya; QS al-H{ajj/22: 40. Ketiga, pertolongan dari Allah 

swt. kepada makhluk. Sebagai contoh ayat yang menerangkan bahwa Allah swt. pasti 

menolong para Rasul dan orang-orang beriman; QS al-Ru>m/30: 47, QS al-S{affa>t/37: 

172, dan QS Ga>fir/40: 51. Poin pertama inilah yang akan diuraikan karena terkait erat 

dengan penelitian ini. 

a. Perintah tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan larangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan; QS al-Ma>’idah/5: 2: 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syiar-syiar 
kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qala>’id (hewan-hewan Qurban 
yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 
Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 
Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-
halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 
mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya.26 

Imam Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> mengutip dari Ibnu Jari>r, yang meriwayatkan dari 

‘Ikrimah dia menuturkan: Al-H{at}i>m bin Hindun al-Bakri> datang ke Madinah beserta 

 
26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141-142. 
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kafilah dagangnya dengan membawa bahan makanan untuk berniaga. Setibanya di 

Madinah, ia menemui Rasulullah saw., mengucapkan janji setia kepada beliau dan 

mengikrarkan ke-Islam-annya. Tatkala ia pamit dari hadapan beliau, Rasulullah saw. 

memandangnya dan bersabda kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. “Ia 

datang kepadaku dengan muka pendosa dan undur diri dari hadapanku dengan raut 

muka seorang penghianat.”27 

Setibanya al-H{at}i>m dan kafilahnya di Yamamah, ia pun murtad dari agama 

Islam. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Zulkaidah, ia dan kafilah 

dagangnya bergerak menuju Makkah dengan membawa bahan makanan beserta bahan 

dagangan lain. Mendengar berita itu, beberapa sahabat Rasulullah saw. dari kalangan 

Muhajirin dan Ansar bersiap-siap melakukan pencegatan. Kemudian Allah swt. 

menurunkan ayat tersebut. Akhirnya para sahabat mengurungkan niatan mereka.28  

Jika dilihat dari asba>b al-nuzu>l ayat di atas, hampir saja tidak ditemukan 

kaitannya dengan tolong-menolong. Namun dari aspek muna>sabah ayat, dapat digali 

pemahaman bahwa peristiwa di atas sangat erat dengan perintah tolong-menolong. M. 

Quraish Shihab menguraikan muna>sabah ayat tersebut yakni bermula dari ayat 

sebelumnya—QS al-Ma>’idah/5: 1,—yang berbicara secara umum tentang haji dan 

umrah, bahwa tidak dihalalkan berburu ketika sedang dalam keadaan berihram.  

Pada ayat ini, Allah menyeru orang-orang beriman jangan melanggar syiar-

syiar Allah swt. dalam ibadah haji dan umrah bahkan semua ajaran agama, dan jangan 

 
27Jala>l al-Di>n Abi> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Suyu>t}i>, Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l, (Cet.I; 

Bairu>t: Mu’assasah al-Kutub al-S|aqa>fah, 2002 M / 1422 H), h. 97. 

28Jala>l al-Di>n Abi> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Suyu>t}i>, Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l, h. 97. 
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melanggar kehormatan bulan-bulan haram yakni Zulkaidah, Zulhijah, Muharram dan 

Rajab. Jangan mengganggu binatang al-hadyu, yakni binatang yang akan disembelih 

di Makkah dan sekitarnya, dan yang dijadikan sebagai persembahan kepada Allah. 

Jangan mengganggu al-qala>’id, yakni binatang-binatang yang dikalungi lehernya 

sebagai tanda persembahan yang sangat istimewa. Jangan mengganggu para 

pengunjung Baitullah, yakni siapa pun yang ingin melaksanakan ibadah haji atau 

umrah sedang mereka melakukan dalam keadaan mencari dengan sungguh-sungguh 

karunia keuntungan duniawi dan keridhaan ukhrawi dari Tuhan mereka. 29 

Apabila kamu telah usai berihram dan tah}allul, saat kalian tidak lagi berada di 

tanah Haram, kalian boleh melakukan yang sebelumnya diharamkan bagi kalian, yaitu 

berburu. Jangan sampai kebencian kalian pada suatu kaum, dimana mereka pernah 

menghalangi kalian untuk sampai ke Masjidilharam, mendorong kalian menerjang 

hukum-hukum Allah swt. lalu kalian memperlakukan mereka secara aniaya. Saling 

menolonglah dalam kebaikan dan kebenaran, yakni semua yang diperintahkan atau 

dilarang syariat. Jangan saling menolong di atas dosa dan kemaksiatan, yaitu semua 

yang dilarang syari’at.30 Jadi dapat dipahami bahwa ayat di atas, memerintahkan 

untuk tidak saling menghalangi dalam perbuatan yang baik dan disyari’atkan oleh 

Allah swt., dalam konteks ayat ini, tidak boleh mengganggu pengunjung Baitulla>h. 

Namun, sedianya seseorang harus senantiasa saling menolong, selama pertolongan 

tersebut bukan pada perbuatan dosa dan maksiat.  

 
29M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 3, 

(Cet.V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 12-13. 

30Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Wasi>t}, Jilid I, (Cet.I; Damaskus: Da>r al-Fikr, 

1422 H), h. 427. 
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Perintah tolong-menolong pada ayat di atas dapat dipahami sebagai salah satu 

kewajiban. Namun seandainya seseorang harus menolong orang lain, maka harus 

dipastikan pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong 

dilakukan meskipun yang meminta pertolongan adalah musuh, asalkan berupa 

kebaikan. Sebab dengan saling tolong-menolong akan memudahkan pekerjaan, 

mempercepat terealisasinya kebaikan, serta menampakkan persatuan dan kesatuan.31  

Ibnu Kas\i>r menguraikan bahwa Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya 

yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang 

disebut dengan al-birr (kebajikan), serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, 

dan itulah yang dinamakan dengan al-taqwa>. Allah melarang mereka tolong-menolong 

dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.32  

Pada ayat di atas, Allah swt. menegaskan al-birr dalam perilaku tolong 

menolong. Kata al-birr berasal dari akar kata barra-yabarru-barran wa birran. Al-Ragi>b 

al-Asfaha>ni> dalam Al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’a>n menyebutkan bahwa al-barr 

(daratan) adalah lawan dari kata al-bah}r  (lautan). Makna ini digambarkan akan 

keluasannya, maka al-barr di artikan dengan al-tawassu‘ yakni keluasan atau 

kelapangan dalam berbuat baik.33 Al-birr lanjut Al-As}faha>ni> meliputi dua aspek 

cakupan arti, yaitu: Pertama, pekerjaan hati seperti keyakinan (i‘tikad) yang benar dan 

niat yang suci. Kedua, pekerjaan anggota badan seperti ibadah kepada Allah, 

 
31Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 

Tafsir Tematik Al-Qur’an: Hubungan Antar Umat Beragama. Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 

2015), h. 74. 

32Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qursyi> al-Bas\ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n 

al-‘Az \i>m, Juz 2, h. 12. 

33Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ma‘ru>f bi Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> 

Gari>b al-Qur’a>n, Juz 1, h. 114. 
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menginfakkan harta di jalan Allah dan lain-lain. Misalnya di dalam ungkapan birr al-

wa>lidain yang di artikan al-tawassu‘ fi> al-ih}sa>n ilaihima> (keluasan untuk berbuat baik 

kepada keduanya) mencakup kedua makna al-birr tersebut, karena birr al-walidain 

selain harus melibatkan aktivitas fisik, juga melibatkan aktivitas psikologis, seperti 

misalnya kasih sayang, perhatian dan lain-lain.34  

Dari uraian ini, peneliti menggarisbawahi bahwasanya dalam melakukan 

tindakan tolong-menolong sebagai aktifitas anggota badan seseorang, harus 

didasarkan niat yang suci, tulus, dan ikhlas dari hati. Dengan demikian, maka 

perbuatan tersebut akan mencapai derajat al-birr, sebagaimana dua aspek cakupan 

makna al-birr, yang di uraikan oleh Al-As}faha>ni> di atas. 

Salah satu dari kata al-birr yang tertuang di dalam al-Qur’an, dapat terbaca 

pada QS. A<li ‘Imra>n/3: 92: 

Terjemahnya:  

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian 

harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, 

sungguh Allah Maha Mengetahui.35 

Ayat di atas merupakan penegasan dari Allah swt. bahwa seseorang tidak akan 

mencapai al-birr hingga ia menafkahkan yang dicintai dari sebagian hartanya.  

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah swt. 

menegaskan tentang tanda iman dengan neracanya yang benar, yakni mengeluarkan 

harta yang dicintai ke jalan Allah dengan sikap ikhlas serta niat yang baik. Ayat ini 

mengandung anjuran (targi>b) dan ancaman (tarhi>b), serta memberikan motivasi 

 
34M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata, Jilid 1, h. 146. 

35Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 
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(dorongan) kepada kita untuk menyembunyikan cara bersedekah, sehingga tidak 

menggerakkan kita untuk bersedekah sekadar mencari popularitas yakni pamer 

ataupun riya.36 

Dari ayat dan penjelasan Hasbi Ash-Shiddieqy di atas, dapat juga dipahami 

bahwa tindakan berinfak, bersedekah, membantu orang lain dengan harta yang 

dicintai sebagai “syarat” untuk mencapai derajat al-birr, juga harus selalu didasarkan 

pada niat yang suci, ikhlas, dan bukan untuk pamer apalagi riya’. Oleh sebab itu, 

keikhlasan merupakan bagian dari kunci tercapainya kebaikan seseorang.  

Ikhlas berasal dari kata khalas}a, mempunyai pengertian tanqiyah al-syai’ wa 

taz}hi>buhu (mengosongkan sesuatu dan membersihkannya).37 Ikhla>s} merupakan 

bentuk mas}dar dari kata akhlas}a-yukhlis}u-ikhla>s}an, yang secara bahasa berarti yang 

tulus, yang jujur, yang murni, yang bersih, dan yang jernih.38 Dengan demikian, ikhlas 

diartikan dengan melakukan suatu pekerjaan semata-mata karena Allah swt., bukan 

karena ingin memperoleh keuntungan diri (lahiriah maupun batiniah). Inilah yang 

harus diperhatikan, sebab amalan baru diterima di sisi Allah swt. apabila dilandaskan  

atas dasar semata-mata mengharap keridaan-Nya, sesuai sabda Rasulullah saw:

 
36Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, Juz 2, (Cet. II; 

Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). h. 638-639.  

37Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>’ al-Qazwaini> al-Ra>zi>, Abu> al-H{usain, Mu‘jam Maqa>yis al-

Lugah, Juz 2, h. 208. 

38M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata, Jilid 2, h. 635. 

39Abu> ‘Abd. al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khurasa>ni> al-Nasa>’i>, al-Sunan al-S{ugra> 

al-Nasa>’i>, Juz VI, (Cet. III; t.tp.: Maktabah al-Mat}bu>‘ah al-Isla>miyyah, 1986 M/ 1406), h. 25. 
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Artinya: 

Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah tidak menerima amalan 

kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajah-Nya.” (HR Al-

Nasa>’i>).40 

Di samping kata al-birr, pada QS al-Ma>’idah/5: 2 di atas, Allah swt juga 

mengingatkan taqwa> sebagai dasar dalam melakukan tolong-menolong. Kata taqwa> 

merupakan bentuk mas}dar dari ittaqa>-yattaqi> yang berarti menjaga diri dari segala 

yang membahayakan. Kata ini berasal dari kata waqa>-yaqi>-wiqa>yatan yang berarti 

menjaga diri, menghindari dan menjauhi yaitu menjaga sesuatu dari segala yang dapat 

menyakiti dan mencelakakan. Kata taqwa> juga sinonim dengan kata khauf dan 

khasyyah yang berarti takut. Bahkan kata ini mempunyai pengertian yang hampir 

sama dengan kata taat. Adapun secara terminologi kata taqwa> mengandung 

pengertian menjaga diri dari segala dosa dengan meninggalkan segala yang dilarang 

Allah swt. dan melaksanakan segala yang diperintahkan-Nya.41  

Dalam melakukan kebaikan—termasuk tolong-menolong—salah satu syarat 

diterimanya kebaikan tersebut adalah taqwa. Demikian diisyaratkan dalam QS al-

Ma>’idah/5: 27:  

Terjemahnya: 

Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah 

kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) 

salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) 

tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti membunuhmu!” Dia 

 
40Abu> ‘Abd. al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khurasa>ni> al-Nasa>’i>, al-Sunan al-S{ugra> 

al-Nasa>’i>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 3089 

41M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata, Jilid 2, h. 988. 
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(Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang 

bertakwa.”42 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa redaksi ayat “Sesungguhnya Allah 

hanya menerima (korban) dari orang orang yang bertakwa” dalam pengertian 

penerimaan yang sempurna, bukan berarti Allah menolak jika yang 

mempersembahkan belum mencapai derajat tersebut. Para ulama sepakat menyatakan 

bahwa seorang muslim, kendati belum mencapai derajat itu, amal-amalnya akan 

diterima di sisi Allah Swt. Dapat juga dipahami kata muttaqi>n (orang-orang bertakwa) 

dalam arti orang yang ikhlas mempersembahkan qurbannya serta beramal karena 

Allah, atau Allah hanya menerima kurban dan amal orang-orang yang bertujuan 

dengan qurban atau amalnya itu untuk meraih derajat ketakwaan sempurna.43  

Diriwayatkan dari Mu‘a>z} bin Jabal, ia mengatakan, “(Sesungguhnya) umat 

manusia (kelak) tertahan di suatu tempat, lalu ada penyeru yang menyerukan, “Di 

mana orang-orang yang bertakwa?” Lalu mereka berdiri dalam perlindungan Allah, 

dan Allah tidak terhijab dari mereka, dan tidak terhalangi (dari pandangan mereka). 

Kemudian kutanyakan: “Siapakah orang-orang yang bertakwa itu?” Ia menjawab: 

“Yaitu suatu kaum yang menjauhi kesyirikan dan penyembahan berhala, serta ikhlas 

dalam beribadah kepada Allah, kemudian mereka pun berjalan menuju surga.”44 

Melalui penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa taqwa pada dasarnya 

memiliki kaitan erat dengan keikhlasan yakni menjadi syarat diterimanya amal 

perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan tindakan tolong-

 
42Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 149. 

43M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 2, h. 

93. 

44Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qursyi> al-Bas\ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n 

al-‘Az \i>m, Juz 3, h. 77. 
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menolong—selain sebagai bagian dari wujud ketakwaan seseorang, tolong-menolong 

juga merupakan ibadah sosial—hendaknya senantiasa dilandasi oleh rasa ikhlas 

karena Allah swt.  

Selanjutnya Allah swt. melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan 

permusuhan. Al-Is\m (dosa), meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk 

mengerjakannya, sedangkan al-‘udwa>n (permusuhan), berarti melanggar apa yang 

telah ditetapkan Allah dalam urusan agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan-

Nya kepada kalian dan kepada orang lain.45Tolong-menolong terhadap sesama 

manusia mestinya senantiasa dilakukan, selama hal itu menyangkut kebaikan. Namun 

jika hal itu tentang perbuatan dosa dan maksiat, maka harus dicegah, atau paling tidak 

“menolongnya” agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Rasulullah saw. bersabda: 

Artinya: 

Dari Anas ra. mengatakan, Rasulullah saw. bersabda: “Tolonglah saudaramu 

baik ia zhalim atau dizhalimi.” Ada seorang laki-laki bertanya; ‘ya Rasulullah, 

saya maklum jika ia dizhalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia 

zhalim?’ Nabi menjawab; “Engkau mencegahnya atau menahannya dari 

kezhaliman, itulah cara menolongnya.” (HR al-Bukha>ri>).47 

 
45Muh}ammad bin Jari>r bi Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali, Abu> Ja‘far al-T{abari>, Al-Ja>mi‘ 

al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz 9 (Cet. I; t.tp: Mu’assasah al-Risa>lah, 2000 M/ 1421 H), h. 490. 

46Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, Juz 9, h. 22. Muh}ammad bin H{ibba>n 

bin Ah}mad bin H{ibba>n bin Mu‘a>z \ bin Ma‘bad al-Tami>mi>, Abu> H{a>tim al-Da>rimi> al-Busti>, Al-Ih}sa>n fi> 

Taqri>b S{ah}i>h Ibnu H{ibba>n, Juz 11, (Cet. I; Bairu>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 1988 M/ 1408 H), h. 571. 

47Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 

[CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 6438 
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Boleh jadi, mencegah orang berbuat zalim lebih sulit dari pada memberi 

pertolongan kepada yang dizalimi. Karena yang berbuat zalim biasanya lebih kuat dan 

berkuasa. Namun hikmah dan maslahat yang lebih besar adalah mencegah saudara 

seiman berbuat zalim bukan hanya menolong orang itu dari dirinya sendiri, tetapi juga 

menolong orang yang akan dizalimi. Dengan demikian, pertolongan tersebut akan 

mencegah terjadinya kezaliman. Dimana ada dua pihak yang ditolong, yakni yang 

berbuat zalim dan yang menjadi korban kezaliman.  

Zalim merupakan tindakan yang mengandung kekuatan, paksaan, dan tekanan 

terhadap orang lain, baik fisik maupun mental yang menyebabkan orang menderita, 

seperti pembunuhan, penganiayaan, eksploitasi dan yang semisalnya.48 Hal inilah 

yang menjadikan Rasulullah saw. mengecam keras terhadap tindakan kezaliman. 

Bahwa kezaliman harus dihilangkan dari kehidupan sosial masyarakat. 

Perintah sekaligus larangan tolong-menolong pada ayat yang peneliti sebut di 

atas, sangat erat kaitannya dengan ganjaran yang didapatkan oleh pelaku tolong-

menolong. Orang yang memberikan pertolongan untuk perbuatan baik akan 

mendapatkan pahala meskipun seseorang hanya memberikan petunjuk terhadap 

perbuatan baik. Begitu pula sebaliknya, orang yang memberikan pertolongan untuk 

perbuatan maksiat akan mendapatkan dosa meskipun seseorang hanya memberikan 

petunjuk terhadap perbuatan maksiat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.:  

49 

 
48Maizuddin, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Kezaliman, (Cet. I; Banda Aceh: 

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2014), h. 20. 

49Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} bi Naql al-

‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulilah saw., Juz 4, h. 2060. Lihat juga Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin 
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Artinya: 

Dari Abu> Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: “Barang siapa 

mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala 

yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala 

mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka 

ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya 

tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.” (HR Muslim).50 

Karena itulah berdasarkan hadis di atas, larangan membantu orang untuk 

berbuat dosa dan kemaksiatan akan berdampak pada yang membantu. Yakni mereka 

akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang melakukan perbuatan maksiat, 

sekalipun yang membantu tidak melakukan maksiat tetapi hanya memberikan 

petunjuk. Itulah mengapa dalam Islam selain dikenal adanya amal atau pahala jariyah, 

juga dikenal adanya dosa jariyah.51 

b. Orang beriman menjadi penolong bagi mukmin lainnya; QS al-Taubah/9: 71:  

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka 

menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang 

makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan 

 
Is}h}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi> al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 4, h. 201. Lihat juga 

Muh}ammad bih H{ibba>n bin Ah}mad bin H{ibba>n bin Mu’a>z \ bin Ma‘bad, al-Tami>mi>, Abu> H{a>tim, al-

Da>rimi> al-Bustami>, al-Ih}sa>n fi> Taqri>b S{ah}i>h} Ibnu H{ibba>n, Juz I, (Cet. I; Bairu>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 

1408 H/ 1988 M), h. 318. 

50Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} bi Naql al-

‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulilah saw., dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 

2009, hadis no. 4831  

51Dosa Ja>riyah adalah dosa yang terus mengalir pada seorang, walaupun pelaku dosa tersebut 

sudah tidak melakukan perbuatan itu ataupun dikerenakan dia sudah meninggal dunia. Tetapi dia tetap 

memperoleh dosa dari perbuatannya itu. Disebabkan masih ada orang lain melakukan perbuatan 

maksiat yang telah di amalkan semasa masih hidup. M. Badrut Tamam, “Konsep Dosa Jariyah dalam 

al-Qur’an; Studi Tafsir Tematik”, Tesis (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Surabaya, 2019), h. 43.  
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zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh 

Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.52 

Pada ayat di atas Allah swt. menyebut sifat-sifat baik yang dimiliki orang-

orang beriman, yakni saling menolong dan menopang. Sifat baik tersebut senantiasa 

diingatkan juga oleh Rasulullah saw. sebagaimana dalam sabda beliau: 

Artinya: 

Dari Abu> Mu>sa dari Nabi saw., beliau bersabda: “Sesungguhnya seorang 

mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan 

satu sama lain.” kemudian beliau menganyam jari jemarinya. (HR al-Bukha>ri>).54 

Jelas bahwa ayat di atas menjelaskan tentang orang yang beriman baik laki-

laki maupun perempuan saling menolong dan saling menopang dalam kebaikan, 

kebajikan, keutamaan, dan kemajuan masyarakat. Mereka saling menguatkan saat 

menghadapi masa-masa sulit seperti jihad dan hijrah. Kaum laki-laki berpegang pada 

kehormatan diri dengan menundukkan pandangan, sedangkan kaum wanita 

berkomitmen pada adab yang mulia, rasa malu, menjaga diri, kehormatan, 

menundukkan pandangan, berbicara yang tegas, memakai pakaian yang menutupi 

aurat serta berbuat baik. Mereka semua terikat dalam ikatan persaudaraan dan iman, 

mereka didominasi cinta, kasih, sayang, dan tenggang rasa.55 Penyebutan laki-laki dan 

 
52Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 266. 

53Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi >, Juz 3, h. 129. Lihat juga Abu> Ya‘la> 

Ah}mad bin ‘Ali> bin al-Mus\ni> bin Yah}ya> bin ‘I<sa> bin Hila>l al-Tami>mi> al-Mu>s}ili>, Musnad Abi> Ya‘la>, Juz 

13, (Cet. I; Dimasyqi: Da>r al-Ma’mu>n li al-Tura>s\, 1984 M/ 1404), h. 307. 

54Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 

[CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 459 

55Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Wasi>t}, Jilid I, h. 887. 
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perempuan dengan kata  dapat dipahami bahwa baik laki-laki dan 

perempuan hendaknya saling bantu-membantu dalam berbagai persoalan.56  

Sayyid Qut}ub—dalam menguraikan ayat ini—mengatakan bahwa tabiat umat 

mukmin adalah tabiat bersatu dan setia kawan, tabiat saling menjamin. Tetapi saling 

menjamin dalam merealisasikan kebaikan dan menolak kejahatan. Untuk 

merealisasikan kebaikan dan menolak kemungkaran itu, memerlukan kesetiakawanan, 

saling menjamin dan saling menolong.57 

Firman Allah swt.  “mendirikan salat dan 

menunaikan zakat” merupakan ajakan untuk menaati Allah swt. dan berbuat baik 

kepada hamba-hamba-Nya.58 Menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban yang 

dapat menjalin hubungan antar sesama anggota masyarakat muslim. Juga untuk 

merealisasikan kesetiakawanan dan saling menanggung dalam bentuk material dan 

spiritual.59 Allah swt. menegaskan pada ayat ini,  adalah untuk 

senantiasa taat terhadap seluruh yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.  

Ayat ini kemudian ditutup dengan firman-Nya: 

 
56Bahkan pada zaman Rasulullah saw. para perempuan ikut terlibat dalam peperangan untuk 

membantu para laki-laki. Fatimah binti Rasulullah saw. bersama Ummu Sulaim dan Aisyah turut dalam 

perang Uhud. Kerja mereka adalah pekerjaan yang pantas bagi perempuan menyediakan air minum atau 

mengobati yang luka. Bahkan Fatimah-lah anak Rasulullah yang mencabut besi yang masuk ke dalam 

pipi Rasulullah saw., karena besi itu tidak bisa dicabut oleh beliau sendiri. Dalam perang Khaibar juga 

banyak perempuan yang ikut membantu para laki-laki. Kadang-kadang mereka ikut angkat senjata 

melawan musuh yang menyebabkan seketika Rasulullah saw. memberikan ganimah (harta rampasan) 

kepada mereka. Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz 4, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 275.  

57Sayyid Qut}ub Ibra>hi>m H{usain al-Sya>ribi>, Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, Juz 3, (Cet. VI; Bairu>t: Da>r al-

Syuru>q, 1412 H), h. 1675. 

58Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qursyi> al-Bas\ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n 

al-‘Az \i>m, Juz 4, h. 175.

59Sayyid Qut}ub Ibra>hi>m H{usain al-Sya>ribi>, Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, Juz 3, h. 1675. 
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Terjemahnya: 

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana.60 

Allah swt. akan memberikan rahmat kepada orang yang menghiasi diri dengan 

sifat-sifat tersebut. Allah swt. juga akan memuliakan orang-orang yang memiliki 

sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat itu adalah sifat saling menolong, menyuruh 

mengerjakan kebaikan (amar makruf), mencegah dari yang munkar (nahi munkar), 

mendirikan salat, serta menunaikan zakat. 

c. Kaum Ansar menjadi penolong kaum Muhajirin;  

1) QS al-Anfa>l/8: 72 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan 

harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat 

kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama 

lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum 

berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka, 

sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu 

dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan 

kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. 

Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.61 

Pada ayat di atas Allah swt. menyebutkan beberapa golongan orang-orang 

yang beriman dan membagi mereka menjadi kaum Muhajirin yang pergi meninggalkan 

 
60Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 266 

61Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 251-252. 
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rumah dan kekayaan mereka. Mereka datang untuk menolong Allah dan Rasul-Nya, 

mereka menegakkan agama-Nya, serta mencurahkan semua harta dan jiwa mereka. 

Ada juga kaum Ansar, mereka adalah kaum muslim Madinah yang memberikan 

tempat tinggal mereka kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah (Muhajirin) di 

rumah-rumah mereka. Mereka juga memberikan harta benda kepada kaum Muhajirin, 

serta menolong Allah dan Rasul-Nya dengan berperang bersama kaum Muhajirin. 

Mereka satu sama lain saling melindungi, yakni masing-masing dari mereka berhak 

menerima perlindungan dari yang lain. 

Rasulullah saw. dengan kebijakannya mempersaudarakan kaum Muhajirin dan 

Ansar.62 Cerita persaudaraan antara lain adalah ‘Abd. al-Rah}ma>n bin ‘Auf dan Sa‘ad 

bin Abi> Rabi>‘ yang cukup mengharukan. Sebagaimana terbaca dalam sebuah riwayat: 

 
62Ibnul Ish}a>q—sebagaimana dikutip oleh Hamka—berkata: “Yang sampai berita kepada kami 

adalah dipersaudarakannya mereka berdua-dua, kemudian Rasulullah saw. mengambil tangan ‘Ali> bin 

Abi> T{a>lib dan berkata: “Inilah saudaraku.”  Hamzan bin ‘Abd al-Mut}a>lib (paman Nabi) dipersaudarakan 

dengan Zaid bin Haris\ah maula Nabi saw. Ketika Hamzah akan pergi dengan rombongan perang Uhud, 

dia berwasiat kalau terjadi apa-apa atas dirinya, supaya Zaid mewarisinya. Ja‘far bin Abu> T{a>lib 

dipersaudarakan dengan Mu‘a>z \ bin Jabal. Abu> Bakar al-S{iddi>q dipersaudarakan dengan Kharijah bin 

Zaid. ‘Umar bin Khat}t}a>b dipersaudarakan dengan ‘Ut}bah bin Ma>lik. Abu> ‘Ubaidah bin Jarrah 

dipersaudarakan dengan Sa‘ad bin Mu‘a>z \. Zubair bin Awwam dipersaudarakan dengan Salmah bin 

Sala>mah. ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n dipersaudarakan dengan Aus bin S|a>bit. T{alh}ah bin ‘Ubaidilla>h 

dipersaudarakan dengan Ka‘ab bin Ma>lik. Sa‘i>d bin Zaid dipersaudarakan dengan Abu> Ayyu>b al-

Ans}a>ri>. Abu> Huz\aifah dipersaudarakan dengan ‘Ubba>d Basyar. Ammar bin Yasir dipersaudarakan 

dengan Zhud Darda>. Hat}ib bin Abu> Balta‘ah dipersaudarakan dengan ‘Uaim bin Sa‘i>dah. Bila>l al-

Habsyi> dipersaudarakan dengan Abu> Ruaibah al-Khus\ammi. Serta ‘Abd al-Rah}ma>n bin ‘Auf 

dipersaudarakan dengan Sa‘ad bin Abi> Rabi>‘. Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz 4, h. 66. 
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Artinya: 

Telah bercerita kepadaku Ibra>hi>m bin Sa‘ad dari bapaknya dari kakeknya 

berkata; Ketika mereka (Kaum Muhajirin) telah tiba di Madinah, Rasulullah 

saw. mempersaudarakan ‘Abd. al-Rah}ma>n bin ‘Auf dengan Sa‘ad bin al-Rabi>‘. 

Sa‘ad berkata kepada ‘Abd. al-Rah}ma>n; “Aku adalah orang Ansar yang paling 

banyak hartanya, maka hartaku aku akan bagi dua dan aku mempunyai dua istri, 

maka lihatlah mana diantara keduanya yang menarik hatimu dan sebut kepadaku 

nanti aku akan ceraikan dan apabila telah selesai masa iddah-nya silakan kamu 

menikahinya”. ‘Abdurrah}ma>n berkata; “Semoga Alah memberkahimu pada 

keluarga dan hartamu. Di mana letak pasar-pasar kalian?”. Maka mereka 

menunjukkan pasar Bani> Qainuqa>‘. Dia tidak kembali dari pasar melainkan 

dengan membawa keju dan minyak samin yang banyak. Lalu dia terus berdagang 

hingga pada suatu hari dia datang dengan mengenakan pakaian dan wewangian 

yang bagus. Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya: “Bagaimana 

keadaanmu?”. ‘Abd. al-Rah}ma>n menjawab; “Aku sudah menikah”. Beliau 

bertanya lagi: “Berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya?”. ‘Abd. al-

Rah}ma>n menjawab; “Sebiji emas atau seberat biji emas”. Dalam hal ini Ibrahim 

ragu jumlahnya yang pasti. (HR al-Bukha>ri>).64 

Banyak riwayat yang menerangkan sikap tolong-menolong di antara kaum 

Muhajirin dan Ansar. Mereka saling melindungi satu sama lain. Mereka diperkuat oleh 

ikatan persaudaraan yang telah dilakukan di antara mereka. Hal itulah yang 

menjadikan kaum Muhajirin dan Ansar banyak disanjung di dalam Al-Qur’an. Seperti 

dalam QS al-Taubah/9: 100 berikut ini: 

 
63Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, Juz 5, h. 31. Lihat juga Muh}ammad 

bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmizi>, Al-Ja>mi‘ al-Kabi>r - Sunan al-Tirmizi, Juz 3, 

(Beirut: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1998 M), h. 392. 

64Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 

[CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 3496 
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Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari 

golongan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan 

baik, Allah rida kepada mereka dan merekapun rida kepada Allah. Allah 

menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.65 

Kata auliya>’ (أولياء) dalam ayat di atas: ba‘d}uhum auliya>’ ba‘d} (sebagian 

mereka adalah auliya>’ bagi sebagian yang lain) merupakan jamak dari kata wali> (ولي). 

Kata ini pada mulanya berarti dekat, kemudian dari sini lahir aneka makna seperti 

membela dan melindungi, membantu, mencintai, dan lain-lain.66 Sehingga ayat di atas 

dapat dimaknai bahwa orang-orang beriman, Muhajirin dan Ansar, mereka saling 

lindung-melindungi, saling setia untuk memberikan pertolongan, saling setia dalam 

kewarisan, saling setia memberikan tanggungan-tanggungan, dan dalam segala hal 

yang menjadi konsekuensi hubungan darah dan keturunan.  

Kelompok Muhajirin dan Ansar disebutkan bahwa mereka merupakan auliya>’ 

satu sama lain. Dalam artian mereka saling bantu dan melindungi satu sama lain. 

Adapun kelompok ketiga yakni kaum yang belum hijrah dan tetap tinggal bersama 

orang-orang musyrik di Makkah, tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk 

membantu mereka hingga mereka hijrah ke Madinah. Jika mereka minta pertolongan 

dalam menghadapi musuh, karena mereka dipaksa untuk murtad atau meninggalkan 

agama, maka umat Islam wajib memberikan pertolongan kepada mereka, melawan 

siapapun yang mengganggu kebebasan beragama. Kecuali terhadap kaum yang telah 

 
65Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 272. Sanjungan Allah terhadap 

kaum Muhajirin dan Anshar juga dapat terlihat di dalam QS al-Taubah/9: 117 dan QS al-H{asyr/59: 8-

9. 

66M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 4, h. 

616. 
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ada perjanjian antara kamu dengan mereka, karena merupakan kewajiban setiap 

muslim untuk memelihara perjanjian itu.67 

2) QS al-Anfa>l/8: 74 

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan 

orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada 

orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. 

Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.68  

Pada ayat sebelumnya yakni QS al-Anfa>l/8: 72, telah dijelaskan tiga kelompok 

kaum muslimin, Muhajirin, Ansar dan yang tidak hijrah. Ayat ini kemudian 

menjelaskan kedudukan mereka, yakni bahwa orang yang beriman dan melakukan 

hijrah serta jihad, begitu pula orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan 

memberi pertolongan kepada orang-orang Muhajir, dengan begitu mereka telah 

menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dengan mantap. Mereka memperoleh 

ampunan atas kesalahan-kesalahan, karena betapapun mantapnya iman seseorang, ia 

tetap dapat terjerumus ke dalam kesalahan. Di samping ampunan, ia juga akan 

memperoleh rezeki yang mulia yakni anugerah yang beraneka ragam lagi baik dan 

memuaskan, baik di dunia maupun di akhirat. 

Ayat ini masih memiliki kemiripan redaksi pada QS al-Anfa>l/8: 72, yang 

dibicarakan juga hampir sama. Namun tidak berarti ayat ini mengulang ayat 72, 

karena ayat 72 menginformasikan kerja sama antar mereka serta pembagian orang-

 
67M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 4, h. 

616.  

68Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 252. 



 

49 

 

orang beriman menjadi tiga kelompok, sedang ayat ini menginformasikan kedudukan 

dan ganjaran mereka, sebagai imbalan kerja sama dalam bidang kebajikan. 

Kata ( ) kari>m/mulia digunakan untuk mensifati sesuatu yang sempurna 

dan terpuji sesuai dengan objeknya. Jika mensifati ucapan dengan kata kari>m, itu 

berarti segala yang sempurna dan terpuji menyangkut ucapan telah terpenuhi baginya, 

yakni indah susunan katanya, sesuai dengan tata bahasa, benar kandungannya, lagi 

sejalan dengan kondisi mitra bicara, serta tidak ada maksud yang ingin disampaikan 

oleh pengucapnya kecuali telah tertampung oleh redaksinya. Dengan demikian kata 

rizqun kari>m pada ayat ini, maknanya tidak terbatas hanya pada rezeki di surga, tetapi 

rezeki yang dimaksud beraneka ragam lagi memuaskan.69 

d. Orang-orang mukmin menolong Nabi Muhammad saw.; QS al-A‘ra>f/7: 157: 

  
Artinya: 

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi> (tidak bisa baca 

tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taura>t dan Inji>l yang ada 

pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari 

yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan 

mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban 

dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang 

beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang 

terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang 

beruntung.70 

 
69M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 4, h. 

622. 

70Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 228. 
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Ayat di atas, diawali dengan menyatakan tentang risalah Nabi Muhammad 

saw. dengan beberapa sifat, yakni:71 Pertama, bahwa Nabi Muhammad saw. adalah 

Nabi yang ummi> (tidak dapat membaca dan menulis).72 Kedua, bahwasanya 

kedatangan Nabi Muhammad saw. telah diberitakan dalam Taura>t dan Inji>l yang ada 

di antara mereka. Ketiga, bahwa Nabi Muhammad saw. menyuruh berbuat baik 

(ma’ru>f ) dan melarang berbuat mungkar. Keempat, bahwa Nabi Muhammad saw. 

menghalalkan yang baik-baik bagi umat manusia dan mengharamkan yang buruk-

buruk. Kelima, bahwa syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., 

menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan. 

Demikianlah keistimewaan-keistimewaan risalah Nabi Muhammad saw. Oleh 

karena itu, orang-orang yang mengimani beliau dan mengimani risalah beliau, 

membela dan membantu beliau, menghormati, memuliakan, dan mendukung beliau 

dengan lisan dan perjuangan, serta mengikuti cahaya Ilahi yang diturunkan bersama 

beliau, mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung dan berbahagia.  

Imam al-Qurt}ubi> menjelaskan bahwa yang dimaksud dari kata  adalah 

mengagungkannya serta menolongnya dan menyebarkan ajaran yang dibawa 

olehnya.73 Imam al-T{abari> dalam tafsirnya menguraikan bahwa orang-orang yang 

 
71Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Wasi>t}, Jilid I, h. 734-735. 

72Kata ummi> ( ) terambil dari kata ( ) umm/ibu dalam arti seorang yang tidak pandai 

membaca dan menulis. Seakan-akan keadaannya dari segi pengetahuan membaca dan menulis, sama 

dengan keadaannya ketika baru dilahirkan oleh ibunya atau sama dengan keadaan ibunya yang tidak 

pandai membaca. Ini karena masyarakat Arab pada masa Ja>hiliyyah dan umumnya tidak pandai 

membaca dan menulis. Ada juga yang berpendapat bahwa kata ummi> terambil dari kata ( ) ummah 

yang menunjuk kepada masyarakat ketika turunnya al-Qur’an yang dilukiskan oleh sabda Rasulullah 

saw.: “Sesungguhnya kita adalah umat yang Ummi, tidak pandai membaca dan berhitung.” M. Quraish 

Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 4, h. 324-325. 

73Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n; Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Juz 7, (Cet. III; Kairo: Da>r al-Kutub 

al-Mis}riyyah, 1384 H/ 1964 M), h. 301. 
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mempercayai Nabi yang ummi> (Nabi Muhammad saw.), mengakui kenabiannya. 

 “memuliakannya” maksudnya mengagungkannya dan menjaganya dari 

kejahatan manusia. Ibnu ‘Abbas juga menjelaskan makna  “memuliakan” 

maksudnya adalah mereka menjaganya dan menghormatinya. Adapun Muja>hid 

mengartikan kata  dengan makna “menolongnya”, dalam artian meluruskan 

perkaranya, menolong dan membantu Rasulullah saw.74  

Selanjutnya Imam al-T{abari> menjelaskan makna  (menolongnya) 

maksudnya adalah membantu Rasulullah saw. menghadapi musuh-musuh Allah swt. 

dengan cara jihad dan memerangi mereka.75 Inilah bentuk pertolongan atau perintah 

kepada orang-orang beriman menolong Nabi Muhammad saw., sebagaimana tertuang 

pada ayat tersebut.  

B. Budaya Inrang Tassisingar  

1. Pengertian Inrang Tassisingar 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa inrang 

tassisingar secara tekstual bermakna utang yang tidak saling menagih. Disebut utang 

karena orang yang diberi bantuan mengingat bahkan mencatat serta merasa memiliki 

utang yang akan dikembalikan kepada yang memberi bantuan. Disebut tidak saling 

menagih karena yang memberi bantuan tidak meminta bantuan itu dikembalikan.  

a. Inrang (utang)  

Suatu hal yang tidak dapat dielakkan dari istilah budaya tolong-menolong ini 

adalah penggunaan kata inrang yang bermakna utang. Konsekuensi kepemilikian 

 
74Muh}ammad bin Jari>r Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali, Abu> Ja‘far, Ja>mi‘ al-Baya>n fi> 

Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz 13, (Cet. I; t.tp: Mua’assasah al-Risa>lah, 1420 H/ 2000 M), h. 168-169. 

75Muh}ammad bin Jari>r Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali, Abu> Ja‘far, Ja>mi‘ al-Baya>n fi> 

Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz 13, h. 169. 
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utang adalah kewajiban membayar dan melunasinya. Sebagaimana makna utang 

adalah kewajiban membayar apa sudah diterima.76 Ibnu ‘A<bidi>n mengemukakan 

bahwa utang adalah tanggungan wajib yang dipikul seseorang, yang disebabkan 

adanya akad, atau akibat dari mengkonsumsi atau merusak (barang orang lain), atau 

karena pinjaman.77 

Dalam Bahasa Arab, terdapat dua istilah yang diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia memiliki arti yang sama yakni utang. Kata tersebut adalah dayn dan qard}. 

Kata dayn tersusun dari huruf dal, ya, dan nun, mengandung beberapa makna di 

antaranya; pertama, al-dayya>n berasal dari nama Allah swt. yang bermakna hakim 

yang bijaksana. Kedua, al-qahha>r berarti Maha Memaksa dan membuat patuh. Ketiga, 

al-dayn berarti segala sesuatu yang tidak ada atau tidak hadir.78 Selanjutnya kata qard} 

memiliki persamaan arti dengan qat}a‘a artinya memutus atau memotong.79 Wahbah 

Zuhaili juga menjelaskan bahwa kata qard} merupakan bentuk mas}dar berarti 

potongan. Harta yang diberikan kepada peminjam disebut al-qard} karena ia adalah 

potongan dari harta pemberi pinjaman.80 Dari penjelasan di atas, dapat dipahami 

bahwa dayn memiliki arti yang lebih luas daripada qard}. Segala sesuatu yang termasuk 

dalam tanggungan berdasarkan sifatnya disebut dayn. Sedangkan tanggungan 

berdasarkan zatnya seperti uang, disebut qard}. 

 
76Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1794. 

77Muh}ammad Ami>n bin ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z ‘A<bidi>n al-Dimasyqi> al-Hanafi>, Radd al-

Muh}ta>r ‘Ala> al-Dur al-Mukhta>r, Juz 5, (Cet. II; Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1992 M/1412 H), h. 157.   

78Muh}ammad bin Mukrim bin ‘Ali>, Abu> al-Fad}l, Jama>l al-Di>n Ibnu Manz\u>r al-Ans}a>ri>, Lisa>n 

al-‘Arab, Juz 13, h. 166-167. 

79Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, h. 1108. 

80Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz 5 (Cet. IV; Su>riyyah: 

Da>r al-Fikr, t.th.), h. 3786. 
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Dalam Islam, utang-piutang merupakan transaksi yang mengandung nilai 

ta‘a>wun. Dengan demikian utang-piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial—

yang dalam pandangan Islam—memiliki keutamaan sebagai bentuk pertolongan 

terhadap orang yang tidak mampu secara ekonomi atau yang sedang membutuhkan. 

Termasuk dalam skema inrang tassisingar yang pada dasarnya merupakan bentuk 

pertolongan kepada mereka yang ingin melaksanakan hajatan. Masyarakat yang 

menyaksikan pelaksana hajatan membutuhkan berbagai keperluan untuk 

menyukseskan acaranya, juga karena secara ekonomi tergolong tidak mampu, maka 

mereka terpanggil untuk datang memberikan bantuan. 

Karena memberi utang kepada seseorang merupakan bentuk pertolongan, 

maka Rasulullah saw. memuliakan pemberi utang dengan sabda beliau: 

 81)رواه ابن ماجه(.  
Artinya: 

Dari Ibnu Mas‘u>d berkata, “Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Tidaklah 

seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti 

sedekahnya yang pertama.” (HR Ibnu Ma>jah).82 

Maksud hadis di atas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat 

dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena utang 

hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.83  

 
81Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Yazi>d bin Ma>jah al-Qazwaini>, Sunan Ibnu Ma>jah, Juz II 

(t.tp.: Da>r Ih}ya> al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), h. 812. 

82Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Yazi>d bin Ma>jah al-Qazwaini>, Sunan Ibnu Ma>jah, dalam 

Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 2421 

83Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, (Cet. 3; Semarang: PT. 

Pustaka Rizki Putra,  2001), h. 123. 
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Namun hal yang perlu digarisbawahi dalam berutang adalah adanya kewajiban 

membayar dan melunasi utang. Begitu pentingnya pelunasan utang, bahkan 

Rasulullah saw. mengingatkan orang-orang yang tidak melunasi utangnya. Beliau 

bersabda: 

 

Artinya:  

Dari Abu> Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Seorang mukmin itu 

terhalang dengan utangnya, hingga dibayar utang tersebut.” (HR al-Tirmiz\i>).85 

b. Tassisingar (tidak saling menagih) 

Kata “tassisingar” yang merupakan gabungan dari kata tas/tang, si, dan singar. 

Tas berasal dari kata tang, bermakna tidak. Kata tang berubah menjadi tas, karena 

pada kata berikutnya berjumpa dengan huruf “s” yang merupakan awalan dari kata 

sisingar. Sehingga akhiran “ng” dari kata tang, dilebur ke dalam kata sisingar. Dari 

sinilah perubahan kata tang menjadi tas. Selanjutnya sisingar merupakan gabungan 

dari kata si dan singar. Kata “si” dalam Bahasa Mandar dipahami dengan makna 

saling.86 Adapun singar berarti menagih. Sehingga sisingar artinya saling menagih.  

Menagih utang pada dasarnya merupakan hak bagi pemberi utang. Bukan saja 

karena keinginan memiliki kembali harta yang telah diberikan, tetapi juga memiliki 

faedah menyelamatkan orang-orang yang berutang agar tidak terjerumus ke dalam 

perbuatan dosa. Sebab salah satu dosa yang tidak akan diampuni di akhirat kelak 

adalah dosa karena memiliki utang. Rasulullah saw. bersabda: 

 
84Muh}ammad bin ‘I<sa > bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmizi>, Al-Ja>mi‘ al-Kabi>r - 

Sunan al-Tirmizi, Juz 2, h. 380. 

85Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin al-D{ah}h}a>k al-Tirmizi>, Al-Ja>mi‘ al-Kabi>r - 

Sunan al-Tirmizi, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 998 

86Muh. Idham Khalid Bodi, Kamus Besar Bahasa Mandar Indonesia, h. 391. 
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Artinya: 

Dari ‘Abdulla>h bin ‘Amru bin ‘As }, Rasulullah saw. bersabda: “Seorang yang 

mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali utang.” (HR Muslim).88 

Oleh karena itu, meskipun konsep tolong-menolong ini menggunakan kata 

inrang, namun dalam konteks kalimatnya, terdapat indikator pemaknaan yang tidak 

dipahami dalam makna utang secara utuh. Hal ini karena adanya pembatasan makna 

melalui kalimat setelahnya yakni tassisingar (tidak saling menagih). Batasan tersebut 

muncul sebab siapapun yang telah memberi utang, memiliki hak untuk menagih harta 

yang diutangkan. Sebagaimana konsekuensi kepemilikan utang adalah kewajiban 

membayarnya. Tetapi hal itu, tidak dilakukan dalam praktek inrang tassisingar ini. 

Karena itulah konsep inrang tassisingar dalam sebuah tulisan dimaknai sebagai budi 

yang harus dibayar dengan budi.89  

2. Tinjauan Umum Budaya Inrang Tassisingar  

Di berbagai daerah di wilayah Nusantara, praktek tolong-menolong dalam 

skema inrang tassisingar, tidak hanya ditemukan pada masyarakat Kelurahan Baruga, 

melainkan dipraktekkan atau memiliki—sedikit banyaknya—kemiripan di beberapa 

daerah. Kendati istilah yang digunakan bukan dengan inrang tassisingar.  

 
87Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} bi Naql al-

‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulilah saw., Juz 3, h. 1502. 

88Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S{ah}i>h} bi Naql al-

‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulilah saw., dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 

2009, hadis no. 3498 

89Ansaar, Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar, (Cet. I; 

Makassar: de la macca, 2013) h. 68.  
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Misalnya tradisi badoncek pada masyarakat Minangkabau, terutama dari 

daerah Pariaman. Tradisi di mana orang akan menyumbangkan sejumlah uang tertentu 

untuk suatu acara, misalnya acara pernikahan atau acara mendirikan rumah. Pada 

prakteknya, setiap orang dalam kegiatan badoncek, pada acara pernikahan misalnya, 

akan diminta untuk menyebutkan sejumlah uang yang akan diberikan pada tuan 

rumah. Tuan rumah kemudian akan menuliskan sejumlah uang tersebut beserta 

pemberinya. Penulisan itu penting dilakukan sebab pada kesempatan lain, jika si 

pemberi mengundang pada suatu acara dan ada kegiatan badoncek di dalamnya, maka 

dia harus membayar sejumlah yang sama dengan yang diterimanya sebelumnya.90 

Berikutnya pada Masyarakat Pulau Jawa, mereka mempunyai tradisi sumbang-

menyumbang pada prosesi pernikahan, atau yang sering dikenal dengan buwuh. 

Buwuh merupakan sebuah kegiatan mendatangi acara atau hajatan untuk  memberikan 

bantuan, dapat berupa barang, uang, atau jasa. Dalam bertransaksi buwuhan terdapat 

sebuah keharusan untuk mengembalikan pemberian dengan didasari rasa sungkan 

dikarenakan pada kesempatan sebelumnya, pemilik hajat telah memberikan banyak 

bantuan, sehingga timbul perasaan ingin membalas apa yang telah diberikan, bahkan 

ada yang menganggap bahwa hal tersebut adalah utang-piutang yang wajib 

dikembalikan.91 Tradisi buwuh tersebut menunjukkan adanya resiprositas (timbal 

balik) dalam pertukaran sosial (sumbangan) yang mengharuskan penerima sumbangan 

untuk mengembalikan sumbangan sesuai dengan apa yang diterima. 

 
90Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Pedesaan, Edisi Pertama, (Cet. I; Jakarta; 

Kencana, 2016), h. 110. 

91Shafiya Aurelia Rachmawati, Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam 

Adat Pernikahan Di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 4, no. 3, (2021), h. 82. 
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Di tempat lain, sebuah penelitian pelaksanaan akikah di Pulau Salemo yang 

dilakukan oleh Rahayu Salam menunjukkan adanya praktek saling sumbang 

menyumbang. Dalam hal ini, Rahayu Salam mengenalkan prinsip resiprositas yakni 

transaksi antara dua pihak di mana barang dan jasa dipertukarkan. Dalam prakteknya, 

orang-orang yang menghadiri akikah menyerahkan sumbangan yang besar kecilnya 

berbeda satu dengan lainnya. Ketika sang penyumbang melaksanakan hajatan, maka 

orang yang disumbang mempunyai kewajiban yang mengikat yakni membalas 

sumbangan yang nilainya kurang lebih sama. Meskipun tidak ada sanksi tegas ketika 

dilanggar, tetapi sanksi sosial cukup kuat mengikat warga, sehingga mau tidak mau 

warga tetap melestarikan budaya saling menyumbang tersebut. Mereka pun lebih 

terdorong memberikan bantuan jika pihak yang dibantu pernah memberikan mereka 

bantuan sebelumnya atau berharap dibalas bantuannya di masa yang akan datang.92  

Selanjutnya upacara rambu solo yang dilaksanakan masyarakat Toraja. Rambu 

solo merupakan upacara yang dibuat oleh keluarga yang ditinggal sebagai bentuk 

penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Upacara ini memiliki daya tarik yang 

membuat upacara tersebut terkenal sampai di mancanegara. Upacara tersebut adalah 

bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat Toraja, karena tradisi 

tersebut merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dari ajaran Alukta. Bahkan 

masyarakat Toraja memiliki keyakinan bahwa setiap jenazah yang meninggal haruslah 

diupacarakan dan diadakan penyembelihan hewan berupa babi dan kerbau. 

Masyarakat Toraja merasa malu jika jenazah keluarga yang dikuburkan tidak 

mengorbankan minimal seekor kerbau bersama beberapa ekor babi.93 

 
92Rahayu Salam, “Assitulungeng: Bentuk Tolong-menolong dalam Upacara Akikah di Pulau 

Salemo”, Walasuji 5, no. 2 (Desember 2014): h. 338. 

93Srisetyawanie Bandaso’, Manfaat dan Beban Sosial dalam Rambu Solo’ di Tana Toraja, 

Tesis, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2020), h. 5 
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Untuk menyelenggarakan upacara ini, tentunya membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit, bahkan dapat dikatakan memerlukan biaya yang tinggi (mahal). Karena 

itulah pelaksanaan upacara ini biasanya digelar setelah berminggu-minggu, berbulan-

bulan, ataupun bertahun-tahun setelah kematian yang bersangkutan. Tujuannya agar 

keluarga yang ditinggal dapat mengumpulkan biaya yang cukup untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. Apabila dilihat dari perspektif ekonomi semata, kegiatan tersebut 

dapat dinilai sebagai suatu pemborosan, karena biaya yang dikeluarkan sangat besar. 

Namun upacara tersebut tetap dilaksanakan berapapun biaya yang dibutuhkan karena 

pengorbanan biaya itu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Tana Toraja.94 

Untuk menyelesaikan persoalan biaya yang mahal tersebut, masyarakat Toraja 

menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Hal itu tercermin dari semboyan, 

misa kada’ dipotuo pantan kada di pomate, (artinya kurang lebih sama dengan bersatu 

kita teguh bercerai kita runtuh).95 Dalam hal ini keterlibatan keluarga dan masyarakat 

sangat kuat dalam menyelesaikan persoalan biaya tersebut. 

Setiap keluarga berpartisipasi dalam acara tersebut. Partisipasi dilakukan 

dengan menyerahkan harta benda yang dibutuhkan seperti kerbau, babi, uang, beras 

dan lain-lain. Sumbangan tersebut memiliki motif balas budi (utang budi) karena 

 
94Tumirin dan Ahim Abdurahim, Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo, Jurnal Akuntansi 

Multiparadigma 6, no. 2 (Agustus 2015), h. 179.  Dalam sebuah penelitian mengungkapkan beberapa 

masyarakat Toraja berpendapat bahwa memotong kerbau pada pesta adat menyangkut mengenai nama 

baik seseorang, keluarga maupun persekutuan di dalam masyarakat Toraja. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa seringkali yang menjadi alasan orang Toraja mengadakan upacara Rambu Solo’ agar tidak 

dipermalukan oleh orang lain. Dimata masyarakat Tanah Toraja kerbau pun menjadi hewan yang 

melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat status sosial bagi pemiliknya, karena 

keberhasilannya dalam melaksanakan upacara juga menjadi sarana untuk mempertahankan peran dan 

status seseorang dalam masyarakat. A. Amidah Amrawaty dkk, Tingkat Motivasi Masyarakat 

Memotong Ternak Kerbau pada Acara Adat Rambu Solo’, (Makalah yang disajikan pada Seminar 

Nasional Persepsei III, Manado, t.th), h. 333. 

95A. Amidah Amrawaty dkk, Tingkat Motivasi Masyarakat Memotong Ternak Kerbau pada 

Acara Adat Rambu Solo’, h. 333. 
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keluarga yang mengadakan pesta telah menyumbang kerbau atau babi terlebih dahulu 

kepada keluarga yang memberikan sumbangan pada perayaan adat sebelumnya.96 

Dalam upacara rambu solo’ terdapat istilah “tangkean suru’ lulako ludomai” 

yang memiliki makna “sumbangan yang bersifat timbal balik berupa utang-piutang.” 

Utang tersebut akan dibayar dalam bentuk sumbangan yang sama untuk peristiwa 

serupa yaitu upacara rambu solo’. Hal tersebut berbeda dengan utang-piutang dalam 

perdagangan yang dapat dibayar sewaktu-waktu. Setiap kerbau atau babi (hewan) 

yang dikurbankan dari hasil sumbangan oleh keluarga dan handai taulan secara 

otomatis menjadi utang dari keluarga yang menyelenggarakan upacara. Utang-piutang 

tersebut jika belum dibayar yang bersangkutan, maka akan dibayarkan anak dan 

cucunya.97 Setiap sumbangan yang diberikan kepada pemilik hajat akan dicatat 

dengan jelas dan teliti. Keluarga yang menerima akan mengembalikan sesuai atau 

sebanding dengan sumbangan yang pernah diterima apabila keluarga penyumbang 

juga melakukan upacara rambu solo’. Utang piutang dalam memberikan sumbangan 

untuk upacara rambu solo’ menunjukkan adanya hubungan resiprokal, dalam sistem 

adat Tana Toraja. 

Seluruh praktek tolong-menolong yang penulis sebutkan di atas, menunjukkan 

bahwa praktek ini telah membudaya dalam masyarakat di seantero Indonesia. Banyak 

istilah yang digunakan dalam praktek tolong-menolong seperti ini, namun 

pelaksanaannya memiliki persamaan satu sama lain, meskipun di sisi lain memiliki 

perbedaan-perbedaan. 

  

 
96Tumirin dan Ahim Abdurahim, Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo, h. 181.   

97Tumirin dan Ahim Abdurahim, Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo, h. 181-182.   
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C. Kerangka Konseptual  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai tinjauan 

Al-Qur’an tentang budaya inrang tassisingar yang dipraktekkan oleh masyarakat 

Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi 

Barat. Untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

kajian ini dapat terlaksana dengan baik, sesuai prosedur keilmuan yang berlaku, maka 

perlu ditetapkan metodologi penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) yakni berusaha meneliti dan melakukan studi terhadap 

realita kehidupan masyarakat. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni mencari makna, 

pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun 

kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam setting 

yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.1 Metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada 

awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 

budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan 

analisisnya lebih bersifat kualitatif.2  

 

1A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Edisi 

Pertama, (Cet. IV; Jakarta; Kencana. 2017), h. 328.  

2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Cet. XIX; Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2013), h. 8. 
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Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang menekankan pencarian 

makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang 

suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan 

kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.3 

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan, yang kemudian data hasil pengamatan tersebut dikumpulkan, diolah dan 

kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini adalah penelitaian kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang praktek budaya inrang tassisingar di wilayah Kelurahan 

Baruga. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, 

Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kelurahan Baruga terdiri dari empat 

Lingkungan yakni Lingkungan Baruga dengan luas wilayah 1,30 km2, Lingkungan 

Baruga Barat dengan luas wilayah 1,58 km2, Lingkungan Simullu dengan luas wilayah 

1,99 km2, dan Lingkungan Tanete dengan luas wilayah 1,41 km2. Secara keseluruhan 

luas wilayah Kelurahan Baruga kurang lebih 6,28 km2.  

Adapun jumlah penduduk keseluruhan yakni sebanyak 2.192 jiwa, dengan 

rincian Lingkungan Baruga sebanyak 787 jiwa, Lingkungan Baruga Barat sebanyak 

347 jiwa, Lingkungan Simullu sebanyak 826 jiwa, dan Lingkungan Tanete sebanyak 

232 jiwa.4  

 
3A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Edisi 

Pertama, h. 329. 

4Sumber data ini berdasarkan Profil Kelurahan Baruga yang diberikan langsung oleh 

Nurjannah, yang menjabat sebagai Kasi PMD Kelurahan Baruga, Baruga, 4 November 2022. 
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Gambar 3.1 

Peta Wilayah Kelurahan Baruga5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan lokasi penelitian adalah berdasarkan evektifitas pelaksanaan 

penelitian, serta berdasarkan pertimbangan efektifitas komunikasi dengan berbagai 

lapisan masyarakat. Peneliti sendiri merupakan warga Lingkungan Baruga Barat yang 

tentu memiliki hubungan emosional dengan masyarakat. Sebab peneliti telah lama 

berbaur dengan masyarakat sehingga secara tidak langsung telah memiliki sedikitnya 

pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat.  

Peneliti menyadari pentingnya penelitian ini di Kelurahan Baruga, sebab 

peneliti sangat mengapresiasi budaya tolong-menolong yang terjadi dalam 

masyarakat tersebut. Namun karena melihat budaya tolong-menolong yang kemudian 

diistilahkan dengan inrang (utang), maka peneliti bermaksud mengungkapkan motif 

dan esensi penerapan inrang tersebut atau dalam hal ini disebut inrang tassisingar. 

 
5Peta ini di kutip dari Profil Kelurahan Baruga. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Istilah pendekatan diartikan sebagai proses, perbuatan dan cara mendekati 

suatu obyek. Dalam terminologi antropologi, pendekatan merupakan usaha dalam 

rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti; 

dapat juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah 

penelitian.6 

Penelitian ini berupaya mengkaji aplikasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam 

kehidupan masyarakat khususnya permasalahan yang terkait dengan budaya inrang 

tassisingar. Agar proses pengembangan dan penarikan kesimpulan data menjadi 

sebuah penelitian yang komprehensif mengenai implementasi ayat Al-Qur’an yang 

terkait dengan masalah yang termuat dalam penelitian ini, maka peneliti menerapkan 

pendekatan. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan ilmu tafsir, 

dan psikologi sosial, sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

1. Pendekatan Ilmu Tafsir 

Pendekatan ilmu tafsir dalam kajian Islam adalah sebuah pendekatan yang 

menjadikan disiplin tafsir dan ilmu tafsir sebagai paradigma dan cara pandang dalam 

proses penggalian ajaran Islam.7 Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji ayat-

ayat al-Qur’an, dan kemudian akan menelusuri nilai-nilai ayat tersebut dalam praktek 

dan penerapan inrang tassisingar, dengan berdasar pada ilmu tafsir dan pandangan-

pandangan para ulama tafsir terhadap ayat-ayat tersebut. 

 

6Abd. Muin Salim, Mardan, dan Achmad Abu Bakar, Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>, 

(Makassar: Pustaka al-Zikra, 1433 H/ 2011 M), h. 98 

7Ahmad Soleh Sakni, Model Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam, JIA, no. 2, (2013), h. 74.  
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2. Pendekatan Psikologi Sosial 

Psikologi sosial merupakan studi ilmiah tentang bagaimana orang berfikir, 

memengaruhi dan berhubungan dengan orang lain. Psikologi sosial menganut level 

analisis yang disebut dengan level interpersonal. Analisis ini biasanya fokus pada 

situasi sosial seseorang. Situasi sosial ini mencakup orang lain dalam lingkungan yang 

sama, sikap dan perilaku mereka, dan hubungan mereka dengan individu itu. 

Penekanan pada kekuatan sosial ini didasarkan pada gagasan bahwa seorang pada 

dasarnya bisa dipengaruhi, fleksibel, dan dapat beradaptasi.8  

Dengan mengunakan pendekatan ini, peneliti akan berupaya menggali aspek-

aspek yang mempengaruhi dan memotivasi seseorang memberikan pertolongan. 

Dalam hal ini masyarakat Kelurahan Baruga yang telah lama mempraktekkan budaya 

inrang tassisingar. Motivasi tersebut mencakup faktor internal individu ataupun 

faktor eksternalnya. 

C. Sumber Data  

Pada umumnya, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa 

data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud sumber data primer dan 

sekunder adalah: 

1. Data primer merupakan data yang dihasilkan dari temuan lapangan berupa hasil 

pengamatan di lapangan dan hasil interview dengan responden atau informan 

penelitian.9 Informan penelitian ialah subyek yang memahami informasi objek 

 
8Sehlley E. Taylor dkk, Social Psychology, terj. Tri Wibowo, Prikologi Sosial, Edisi Kedua 

Belas, (Cet. III; Jakarta; Kencana, 2015), h. 3-4. 

9Bayu Dardias Kurniadi, Praktek Penelitian Kualitatif; Pengalaman dari UGM, (Yogyakarta: 

Reasearch Center for Politics and Government, 2011), h. 10. 
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sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.10 Untuk 

memperoleh data primer tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara. 

Adapun informan dalam proses wawancara yaitu pemilik hajatan, para kerabat, 

tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terlibat dalam 

pelaksanaan hajatan tersebut yang dapat memberi informasi akurat terkait dengan 

penerapan budaya inrang tassisingar tersebut.  

2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan data tambahan sebagai elaborasi atas 

data primer dan sebagai acuan dalam setting yang terjadi dalam sebuah 

permasalahan.11 Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang 

dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar 

sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Artinya data primer 

yang diperoleh tidak diragukan karena juga didukung oleh data sekunder.12 

Adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian-

penelitian terkait, kitab-kitab tafsir klasik maupun modern, buku-buku dan jurnal 

yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

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

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

 
10Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, Edisi Kedua, (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2012), h. 78. 

11Bayu Dardias Kurniadi, Praktek Penelitian Kualitatif; Pengalaman dari UGM, , h. 11. 

12Samsu, Metode Penelitian; Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Methods, serta Reasearch & Development, (Cet. I; Jambi: Pusaka Jambi, 2017), h. 95.  
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yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.13 Adler 

menjelaskan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua 

metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-

ilmu sosial dan perilaku manusia.14 

Alasan perlunya pengamatan yaitu agar dapat menganalisis dan melakukan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara 

langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti. 

Selain itu, peneliti dapat mengamati secara visual objek yang dikaji sehingga validitas 

datanya lebih mudah dipenuhi.  

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-

hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap implementasi tolong-menolong di 

Kelurahan Baruga, serta akan melakukan pengamatan terhadap penerapan budaya 

inrang tassisingar yang telah dipraktekkan oleh masyarakat. Setelah itu peneliti akan 

mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan 

pencatatan. 

 
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 145. 

14Abd Hadi, Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, 

Etnografi, Biografi, (Cet. I; Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), h. 58-59. Sebagaimana dikutip dari 

Adler Patricia A & Adler Peter, Membership Roles in Field Research (Newbury Park, CA: Sage 

Publication Inc, 1987), 389. 
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2. Wawancara 

Menurut Afifuddin—sebagaimana dikutip oleh Abd. Hadi—wawancara 

merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada 

seseorang yang menjadi informan atau responden.15 Wawancara merupakan cara 

menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Wawancara 

memungkinkan kita menyusup ke dalam “alam” pikiran orang lain, tepatnya hal-hal 

yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang 

tidak bisa diamati.16 

Untuk memperoleh data primer tentang budaya inrang tassisingar di Kelurahan 

Baruga, maka peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Ciri-ciri 

wawancara semi-terstruktur adalah: (a) Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema 

dan alur pembicaraan. (b) Kecepatan wawancara dapat diprediksi. (c) Fleksibel, tetapi 

terkontrol (dalam pertanyaan atau jawaban) (d) Ada pedoman wawancara yang 

dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata. (e) Tujuan wawancara 

adalah untuk memahami suatu fenomena.17 

Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan 

wawancara—sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln and Guba, bahwa ada 

tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif,—yaitu: 

 
15Abd Hadi, Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, 

Etnografi, Biografi, h. 61. 

16Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Edisi I, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 

2013), h. 48. 

17Abd Hadi, Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, 

Etnografi, Biografi, h. 62. 
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a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara 

d. Melangsungkan alur wawancara 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 

f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh 

Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil akurat dalam penelitian ini, diperlukan 

informan yang dapat mengungkap proses dan praktek budaya inrang tassisingar. Oleh 

karena itu, peneliti menetapkan parameter sebagai berikut: 

a. Orang yang mengetahui konsep dan penerapan inrang tassisingar.   

b. Orang yang menjadi panutan dalam masyarakat baik sebagai tokoh agama 

maupun tokoh masyarakat. 

c. Orang yang terlibat langsung dalam memberikan bantuan dan menerima bantuan 

dalam sebuah hajatan seperti acara pernikahan, akikah, dan sunatan. 

d. Serta masyarakat Kelurahan Baruga yang secara langsung melihat, merasakan 

dan mengamati terjadinya praktek inrang tassisingar. 

Berdasarkan parameter di atas, responden yang dianggap memenuhi kriteria 

penelitian ini adalah: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat 

Kelurahan Baruga yang terlibat dalam pelaksanaan acara hajatan. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah 

berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian 

dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber 
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informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat 

berbentuk teks tertulis, artefak-artefak, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat 

pula berupa sejarah kehidupan (life histories), biografi, karya tulis, dan cerita. Di 

samping itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber 

informasi dalam penelitian kualitatif.18 Pada dasarnya dokumen berfungsi sebagai 

pelengkap data hasil observasi dan wawancara. Dengan bantuan dokumentasi hasil 

penelitian akan semakin terpercaya. Karena itu, dokumen-dokumen tersebut dihimpun 

dari berbagai sumber yang kemudian peneliti lakukan analisis terhadapnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Kata instrumen dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai, alat yang 

dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas; sarana penelitian (berupa seperangkat 

tes) untuk memeroleh data sebagai bahan pengolahan.19 Instrumen penelitian adalah 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, 

dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.20 

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu, 

kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian 

kualitatif, instrumennya adalah pihak peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (the 

researcher is the key instrumen).21  

 
18A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Edisi 

Pertama, h. 391. 

19Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

h. 593. 

20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Cet. XV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 203. 

21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 222. 
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Nasution menguraikan bahwa, dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan 

lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya 

ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus 

penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang 

diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. 

Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan 

yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu 

sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.22   

Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.23 

Kemudian instrumen selanjutnya adalah intrumen sebagai alat bantu dalam 

bentuk benda yaitu pedoman observasi (alat bantu yang digunakan sebagai pedoman 

ketika mengumpulkan data dalam proses penelitian), pedoman wawancara (alat bantu 

yang di dalamnya terlampir daftar pertanyaan yang digunakan saat proses 

pengumpulan data), dan acuan dokumentasi (di dalamnya termuat catatan kegiatan, 

instrumen penelitian dan foto kegiatan penelitian).24  

Di samping itu, peneliti juga menggunakan alat bantu berupa smartphone 

dengan aplikasi recorder (alat perekam) yang berfungsi untuk merekam suara 

narasumber dalam proses wawancara sambil melakukan pencatatan. Begitu juga 

 
22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 222. 

23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 223. 

24Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 25.  
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aplikasi kamera untuk mengambil gambar yang dianggap penting sebagai dokumen 

untuk menjadi bukti ilmiah bagi peneliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dan analisis data merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Sebab dalam pengolahan data, secara tidak langsung juga dilakukan 

analisis terhadap data. Menurut Sugiyono, yang dimaksud dengan teknik analisis data 

adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke 

dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.25 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution menyatakan 

bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis 

tersebut dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang 

akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.26 Dalam hal ini, peneliti telah 

melakukan babarapa analisis sebagaimana yang dapat terbaca pada uraian-uraian yang 

lalu. Meskipun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Dalam penelitian 

kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan 

 
25Abd Hadi, Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, 

Etnografi, Biografi, h. 68.  

26Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 222. 
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pengumpulan data. Pada kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama 

proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.27 

Terdapat beberapa model analisis data yang lazim dilakukan dalam 

kualitatif.28 Namun—dalam penelitian ini—akan digunakan model Miles dan 

Huberman, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display, dan 

penarikan kesimpulan/verivikasi (conclution /verivication). Adapun uraiannya 

sebagai berikut:29 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti 

ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu 

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

 
27Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 222. 

28Beberapa model tersebut adalah Pertama, model Bogdan dan Biklen; dilakukan dengan cara 

(a) analisis data dan interprestasi lapangan, (b) analisis dan interprestasi setelah pengumpulan data, (c) 

pengembangan kategori-kategori pengkodean. Kedua, model Miles dan Huberman; terdapat tiga 

kegiatan analisis yaitu, (a) reduksi data, (b) model data/data display (c) penarikan/ verivikasi 

kesimpulan. Ketiga, model Strauss dan Corbin (grounded theory); dilakukan dengan langkah, (a) 

pengkodean terbuka, (b) pengkodean berporos dan (c) pengkodean selektif. Keempat, model Spradley 

(etnografi): dengan cara, (a) melakukan analisis domain, (b) melakukan analisis taksonomi, (c) 

melakukan analisis kompenensial dan (d) menemukan tema-tema budaya. Kelima, Model analisis isi 

dari Philipp Mayring; dengan teknik (a) pengembangan kategori induktif dan (b) aplikasi kategori 

deduktif. Abd Hadi, Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, 

Etnografi, Biografi, h. 68-69. 

29Uraian tentang ini dapat dilihat pada Abd Hadi, Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, 

Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi, h. 74-75. Lihat juga Emzir, Metodologi Penelitian 

Kualitatif; Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 129-135. 
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pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat 

dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode 

pada aspek-aspek tertentu.30 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mennyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk 

teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan 

table atau gambar.31 

3. Conclution/Verivication (Penarikan Kesimpulan/Verivikasi) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal, tetapi bisa juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.32 

 
30Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 145. 

31Abd Hadi, Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, 

Etnografi, Biografi, h. 75. 

32Abd Hadi, Penelitian Kualitatif; Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, 

Etnografi, Biografi, h. 75. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Banyak hasil penelitian kualitatif yang diragukan kebenarannya karena 

beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam 

penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi 

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa 

kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil 

akurasi penelitian.33  

Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan dimungkinkan dapat timbul. 

Baik itu berasal dari peneliti sendiri atau pun dari pihak informan. Untuk mengurangi 

dan meniadakan kesalahan data tersebut, peneliti perlu mengadakan pengecekan 

kembali data tersebut sebelum diproses dalam bentuk laporan, dengan harapan laporan 

yang disajikan nanti tidak mengalami kesalahan. Sebab dalam penelitian kualitatif 

temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.34 

Oleh karena itu, keabsahan data menunjukkan bahwa hasil penelitian harus 

memenuhi kriteria: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) menyediakan dasar 

agar hal itu dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan luar yang berguna 

untuk konsistensi dan kenetralan dari data dalam penelitian,35 sehingga dapat 

dinyatakan sebagai penelitian yang akurat. 

 
33Ismail Suardi Wekke, Metode Penelitian Sosial, (Cet. I; Yogyakarta: CV. Adi Karya 

Mandiri, 2019), h. 104. Lihat juga Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, 

Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Kedua, h. 261-261. 

34Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif; serta Praktek Kombinasinya 

dalam Penelitian Sosial, (Cet. II; Yogyakarta: Publica Institute, 2011), h. 126. 

35Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. XXXI; 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 320-321.  
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Terdapat tiga cara yang dilakukan dalam pengecekan keabsahan data: (1) 

kredibilitas, yakni pengecekan tingkat kepercayaan terhadap data untuk membuktikan 

pengamatan peneliti yang objektif sesuai yang terjadi dengan wajar di lapangan; (2) 

transferbilitas yakni melaporkan hasil penelitian secara detail dan deskriptif agar 

pembaca dapat memahami temuan-temuan yang menjadi poin utama dalam hasil 

penelitian; (3) Dependabilitas yaitu pertanggungjawaban dan penanggulangan 

terhadap kesalahan konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, 

interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian.36 

 
36Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Me tode Penelitian Kualitatif, h. 324-326.  
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BAB IV 

REALITAS BUDAYA INRANG TASSISINGAR DI KELURAHAN BARUGA 

KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE 

A. Pemahaman Budaya Inrang Tassisingar di Kelurahan Baruga Kecamatan 

Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat 

Budaya inrang tassisingar bagi sebagian masyarakat boleh jadi merupakan 

istilah yang belum cukup lumrah. Bagi masyarakat Sulawesi Barat sendiri, istilah ini 

sudah dikenal sekaligus prakteknya telah diterapkan dalam kehidupan mereka. Tidak 

terkecuali masyarakat Kelurahan Baruga tempat peneliti melakukan penelitian ini. 

Dalam berbagai wawancara, peneliti mendapatkan berbagai penjelasan baik dari tokoh 

agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, budayawan, bahkan 

orang yang terlibat langsung dalam praktek tersebut, sebagaimana yang akan peneliti 

uraikan berikut ini. 

Irfan Yusuf sebagai Kepala Lingkungan Baruga misalnya beliau menjelaskan 

bahwa: 

Inrang tassisingar merupakan bentuk saling tolong-menolong bagi warga, baik 

dengan saudara maupun tetangga apabila diketahui bahwa yang bersangkutan 

membutuhkan bantuan, maka kita datang membantu sesuai dengan ukuran 

kemampuan kita.  

Makna inrang disitu bukan persoalan utang, namun apabila kita sudah pernah 

menolong saudara kita, mereka yang ditolong pasti akan merasa ingin menolong 

kita suatu saat nanti. Meskipun ada kemungkinan orang yang kita tolong tidak 

mampu menyesuaikan apa yang kita berikan sebelumnya atau bahkan bisa saja 

lebih dari apa yang kita bantukan sebelumnya. Maknanya utang disitu tidak 

dipahami seberapa yang kita berikan bantuan akan sama dengan bantuan yang 

akan kita dapatkan suatu saat nanti. Namun utang disitu adalah bahwa apabila 

kita pernah melakukan pertolongan pastinya yang dibantu merasa akan punya 

keinginan untuk membantu kita suatu saat.1 

 

1Irfan Yusuf (54 Tahun), Kepala Lingkungan Baruga, Wawancara, Baruga, 7 Oktober 2022. 
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Selaras dengan yang disampaikan oleh Irfan Yusuf, Kusnadi juga menguraikan 

makna inrang tassisingar dengan keterangan beliau yakni: 

Inrang tassisingar sesungguhnya merupakan istilah yang memiliki wujud saling 

membantu dalam hal urusan keluarga di masyarakat, apakah sara masara atau 

sara mario. Tanpa diminta, kita berpartisipasi. Dibahasakan inrang karena 

ketika kita mendapat bantuan dari keluarga, kerabat, atau warga, maka itu akan 

selalu menjadi ingatan kita, “suatu saat saya juga akan membantu.” Kita tidak 

mengukur sebesar yang kita terima melainkan sesuai dengan kemampuan kita. 

Seandainya kita menerima bantuan uluran tangan dari keluarga dan kerabat 

sebanyak 10, tapi kemampuan kita hanya bisa membantu dia 2, maka itu juga 

yang kita bantukan. Tidak harus sama, namun apabila kita mampu lebih dari 

pada bantuan yang pernah diberikan maka itu jauh lebih baik.2  

Dari kedua informan di atas, dapat diketahui bahwa pemahaman keduanya 

terhadap inrang tassisingar adalah bahwa istilah tersebut merupakan gambaran upaya 

tolong-menolong yang dilakukan oleh masyarakat, baik kepada keluarga, kerabat, 

ataupun masyarakat secara umum. Praktek tolong-menolong tersebut diwujudkan 

sebagai respon terhadap adanya warga yang akan melaksanakan suatu acara atau 

kegiatan. Acara tersebut dapat berupa sara mario—secara bebas dapat 

diterjemahkan—acara yang dilakukan atas dasar kegembiraan atau dilakukan secara 

sengaja, seperti acara pernikahan. Dapat pula berupa sara masara—secara bebas juga 

dapat diterjemahkan—acara yang dilakukan karena adanya musibah, seperti acara 

kematian. Dengan dilaksanakannya acara tersebut—sara mario ataupun sara masara—

maka masyarakat berpartisipasi memberikan bantuan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dalam pelaksanaan acara. 

 
2Kusnadi (67 Tahun), Tokoh Masyarakat Lingkungan Baruga, Wawancara, Baruga, 31 

Oktober 2022. 
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Hal yang peneliti garis bawahi dalam pengertian ini, bahwa meskipun 

menggunakan kata inrang (utang), maka tidak serta merta dipahami sebagai utang. 

Demikian dalam penjelasan Kusnadi yang menyampaikan: 

Kalimat inrang disitu tidak dimaknai sebagai utang. Jangan dimaknai utang....! 

Hanya kita yang dibantu merasa kapan saya juga membantu. Bukan utang 

karena tidak ada ijab kabul (seperti sedianya utang pada umumnya -pen.).3  

Dari pernyataan ini, peneliti mendapatkan dua alasan larangan memaknai 

utang dalam praktek budaya inrang tassisingar tersebut. Pertama, bahwa lahirnya 

istilah inrang/utang tersebut disebabkan oleh adanya keinginan kuat bagi yang dibantu 

untuk membalas bantuan tersebut suatu saat nanti. Hal inilah yang diungkapkan oleh 

Irfan Yusuf bahwa makna inrang pada kalimat itu adalah apabila seseorang pernah 

memberikan bantuan, pastinya yang dibantu merasa punya keinginan yang sama untuk 

memberi bantuan suatu saat nanti.4 Sehingga dapat dikatakan bahwa yang merasa 

“berutang” adalah orang yang diberi bantuan, sedangkan yang memberi bantuan tidak 

menganggapnya sebagai utang.  

Kedua, larangan pemaknaan utang juga karena tidak adanya ijab kabul seperti 

sedianya utang. Dalam ajaran agama Islam, sesuatu yang dapat disebut sebagai utang 

apabila memenuhi rukun utang piutang. Rukun utang piutang tersebut adalah:5 

1. Lafal (kalimat mengutangi), seperti: “Saya utangkan ini kepada engkau.” 

Jawab yang berutang: “Saya mengaku berutang kepada engkau.” 

2. Yang berpiutang dan yang berutang. 

 
3Kusnadi (67 Tahun), Tokoh Masyarakat Lingkungan Baruga. 

4Irfan Yusuf (54 Tahun), Kepala Lingkungan Baruga. 

5Sulaiman Rasjid, Al-Fiqh Al-Isla>m; Fiqh Islam, (Cet. 91; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2020), h. 307. 
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3. Barang yang diutangkan. Tiap-tiap barang yang dapat dihitung, boleh 

diutangkan. Begitu pula mengutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis 

hewan yang sama. 

Dari ketiga rukun di atas, lafal atau ijab kabul tidak terpenuhi, sehingga 

gugurlah hukum utang piutang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemaknaan 

utang dalam budaya tolong-menolong tersebut tidak tepat. Sebab inrang tassisingar 

tersebut, mereka hanya memahami sebagai praktek tolong-menolong.  

Selanjutnya dalam wawancara dengan Sjafruddin Mustafa, secara praktis 

beliau menguraikan bahwa inrang tassisingar merupakan bentuk saling tolong-

menolong yang merupakan wujud dari persatuan untuk menolong sesama manusia, 

dalam meringankan beban orang yang akan melaksanakan acara, misalnya dalam 

pelaksanaan acara pernikahan. Adapun pemberian bantuan tersebut bukan untuk 

ditagih suatu saat nanti. Saling membantu tersebut dilakukan kepada tetangga 

ataupun saudara-saudara sesama warga.6 

Beliau juga menambahkan bahwa kata inrang pada kalimat tersebut bukan 

merupakan utang yang dimaknai dalam bentuk utang yang sesungguhnya. Namun itu 

hanya berupa pengistilahan saja. Mereka orang-orang yang dibantu akan mengingat, 

sekaligus mereka akan datang membantu khususnya pada saat yang dibantu 

melaksanakan sebuah acara. Mereka akan terdorong untuk membantu karena mereka 

mengingat bahwa sebelumnya orang tersebut juga pernah memberikan bantuan. Hal 

tersebut dilakukan dalam rangka untuk meringankan beban sesama manusia.7  

 
6Sjafruddin Mustafa (71 Tahun), Imam Mushallah Darul Jihad Pa’leo, Wawancara, Pa’leo, 7 

Oktober 2022). 

7Sjafruddin Mustafa (71 Tahun), Imam Mushallah Darul Jihad Pa’leo. 
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Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Sjafruddin Mustafa, Abd. 

Shamad merupakan salah satu warga Lingkungan Baruga Barat, juga menguraikan 

secara praktis terkait dengan inrang tassisingar, beliau mengatakan: 

Di’o inrang tassisingar, seumpamanya diang luluare’ nakaweng, jari ita’ di’e 
karena manaoi pa’mai—apa’ luluare’ di’e—apa’a carata anna’ diang di’o 
nipattulungang lao’o. Laoi tau mambawa me’apa iya anu naparalluang.8  

Artinya: 

Inrang tassisingar itu, misalnya ada keluarga, kerabat ataukah masyarakat yang 

akan melaksanakan pernikahan maka atas dasar manao pa’mai’ (peduli)—

karena saudara—maka kita sangat upayakan agar dapat memberikan bantuan. 

Kita datang membantu berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh orang yang akan 

melaksanakan hajatan tersebut.  

Beliau kemudian melanjutkan bahwa adapun bantuan yang dibawa dapat 

berupa beras, uang, dan lain sebagainya. Namun bukan berarti bahwa bantuan yang 

diberikan disertai dengan harapan bahwa yang membantu juga akan mendapatkan 

bantuan yang sama suatu saat nanti. Semata ikhlas karena Allah swt. dengan berharap 

adanya pahala dari kebaikan yang dilakukan tersebut. Beliau juga menegaskan bahwa 

meskipun istilah itu menggunakan kata inrang, tetapi bukan berarti utang. Bahkan 

beliau berpesan bahwa, “Jangan sama sekali membantu seseorang kalau bukan dengan 

hati ikhlas, bahkan jangan membantu orang lain dengan berharap akan mendapatkan 

bantuan yang sama.”9 

Hal tersebut beliau sampaikan mengingat adanya kekhawatiran terhadap 

kondisi ekonomi setiap individu yang berbeda-beda dengan ungkapan beliau, “Andani 

tau sabase-basena, andang toi tau samara-mara’ena.” (Kita tidak selamanya mampu, 

 
8Abdus Shamad (59 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat, Wawancara, Pa’leo, 30 

Oktober 2022. 

9Abdus Shamad (59 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 
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juga kita tidak selamanya tidak mampu). Apabila seseorang memiliki kemampuan, 

maka tidak menjadi masalah. Namun ketika tidak punya kemampuan, sementara yang 

pernah membantu akan melaksanakan hajatan, maka hal ini akan menjadi beban bagi 

yang pernah dibantu. Keadaan seperti itulah yang tidak diharapkan dalam praktek 

saling tolong-menolong tersebut.10 

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Mukhlis, beliau adalah 

Kepala Lingkungan Tanete. Ia menguraikan bahwa yang dimaksud dengan inrang 

tassisingar adalah perilaku saling tolong-menolong dalam sebuah masyarakat yang 

dilakukan pada saat seseorang akan melaksanakan sebuah acara, yakni dengan 

memberikan bantuan berupa materi sesuai dengan kebutuhan dalam acara tersebut. 

Seperti memberikan bantuan berupa gula atau terigu. Bantuan tersebut dilakukan 

secara bergilir ketika yang membantu juga melaksanakan acara maka orang yang telah 

dibantu juga akan memberikan bantuan apabila ada kemampuan. Praktek saling 

membantu ini tidak dilakukan dengan saling memaksa memberikan bantuan. Apabila 

memiliki kemampuan, maka diberikan bantuan. Tetapi apabila belum memiliki 

kemampuan maka tidak ada masalah ketika tidak memberikan bantuan yang sama. 

Dalam hal ini tidak ada praktek saling menagih bantuan.11 Beliau kemudian 

menambahkan bahwa sedianya bantuan yang diberikan senantiasa dilandasi oleh rasa 

ikhlas karena Allah swt. Oleh karena itu,—menurut beliau—kata inrang tidak tepat 

dimaknai sebagai utang.  

Kedua informan di atas, masing-masing menegaskan kata ikhlas dalam 

memberikan bantuan. Peranan ikhlas dalam membantu menurut keduanya, penting 

 
10Abdus Shamad (59 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 

11Mukhlis (48 Tahun), Kepala Lingkungan Tanete, Wawancara, Tanete, 19 Oktober 2022. 
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digarisbawahi. Sebab dengan keikhlasan itulah yang akan memungkinkan seseorang 

tidak mengharapkan balasan bantuan. Sehingga yang diharapkan adalah bantuan 

tersebut bernilai ibadah di sisi Allah swt., yakni melalui upaya meringankan beban 

keluarga dan kerabat, maka darinya dapat menjadi pundi-pundi pahala. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Haedar yang diamanahkan 

menjadi Imam Lingkungan Simullu. Beliau mengungkapkan bahwa yang dimaksud 

dengan inrang tassisingar adalah keadaan yang bergulir dalam bentuk saling menolong 

dalam sebuah masyarakat. Pada saat seseorang telah membantu orang lain, maka pada 

saat yang dibantu akan melaksanakan acara seperti pernikahan atau matto’do’ 

boyang/mendirikan rumah, maka ia juga membantu. Meskipun orang yang membantu 

sebelumnya itu tidak melakukan penagihan terhadap orang yang dibantu. Keadaan 

seperti ini dilandasi oleh saling pengertian bahwa seseorang harus menolong orang 

yang membutuhkan uluran tangan.12 

Penjelasan Haedar di atas berbanding lurus dengan keterangan yang 

disampaikan oleh Mursalim. Beliau merupakan salah satu tokoh agama yang tinggal 

di Lingkungan Simullu. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud inrang tassisingar 

adalah upaya tolong-menolong, misalnya pada saat seseorang akan melaksanakan 

pernikahan, maka para warga datang membantu, contohnya dengan membawa beras. 

Orang yang menerima bantuan dengan sendirinya akan terpanggil untuk membantu 

suatu saat nanti. Adapun makna kata inrang pada kalimat tersebut telah menjadi 

bahasa yang sudah dipakai para orang tua, yang dalam prakteknya sesungguhnya tidak 

menjadi utang yang wajib dibayar, semata karena saling menolong.13 

 
12Haedar (73 Tahun), Imam Lingkungan Simullu, Wawancara, Simullu, 20 Oktober 2022.  

13Mursalim (56 Tahun), Tokoh Agama di Lingkungan Simullu, Wawancara, Simullu, 2 

November 2022.  
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Berdasarkan keterangan kedua informan di atas, mereka sepakat bahwa inrang 

tassisingar sesungguhnya dilandasi oleh rasa pengertian di dalamnya. Meskipun yang 

membantu tidak mengharapkan imbalan atau balasan bantuan—dalam hal ini ikhlas 

karena Allah swt., seperti yang disampaikan oleh Abd. Shamad dan Mukhlis—namun 

yang pernah dibantu tetap akan membalas bantuan tersebut karena adanya rasa saling 

mengerti di antara mereka. Pengertian itu muncul dari kesadaran dan keinginan untuk 

meringankan beban orang lain yakni diwujudkan dengan cara membalas bantuan itu 

sendiri. Oleh karena itulah, Mursalim mengingatkan bahwa motivasi saling membantu 

tersebut, diantaranya tidak terlepas dari pappasang (pesan) para orang tua yakni 

“Mua’ diang anu mambe’i, malai marikkang jama-jamangang, mua’ nisiola-olai”14 

(Seandainya ada hal yang berat dihadapi, maka dapat menjadi ringan apabila 

dikerjakan secara bersama-sama).  

Keterangan-keterangan yang peneliti tuangkan di atas pada dasarnya tidak 

berbeda jauh dengan penjelasan para informan berikut ini. Abd. Mannan misalnya 

yang merupakan kepala Lingkungan Baruga Barat menjelaskan bahwa inrang 

tassisingar adalah sikap saling tolong-menolong pada saat seseorang melaksanakan 

sebuah acara. Pertolongan tersebut dilakukan bukan dengan niat membebani. Inrang 

tassisingar bukan berarti bahwa jika seseorang membantu maka ia juga harus dibantu. 

Bantuan tersebut baru dilaksanakan apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan 

dan kondisi ekonomi yang mencukupi (ada yang bisa dibagi), bertepatan dengan akan 

dilaksanakannya sebuah acara. Adapun inrang pada kalimat itu bukan bermakna utang 

sebagaimana terjemah kebahasaannya, apalagi pada kalimat setelahnya terdapat kata 

 
14Mursalim (56 Tahun), Tokoh Agama di Lingkungan Simullu. 
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tassisingar (tidak saling menagih). Kalimat tidak saling menagih inilah, yang memberi 

konotasi makna keikhlasan dalam tolong-menolong tersebut.15 

Selanjutnya Abd. Hafid juga menjelaskan bahwa inrang tassisingar merupakan 

tolong-menolong pada saat akan dilaksanakan sebuah acara, misalnya acara 

pernikahan, maka para warga datang memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan 

yang membantu. Apapun jenis bantuan itu. Bantuan tersebut bukan untuk diingat-

ingat bahwa suatu saat yang membantu akan mendapatkan bantuan yang sama. 

Namun yang mengingat biasanya adalah yang dibantu, ketika yang membantu juga 

melaksanakan suatu acara. Dalam prakteknya tidak ada upaya untuk menagih bantuan 

tersebut.16 Beliau menambahkan bahwa kata inrang dalam kalimat itu hanyalah 

istilah, bukan bermakna utang. Buktinya adalah tidak ada praktek saling menagih 

sebagaimana makna tassisingar.  

Hasan Tola dan Saharah yang merupakan pasangan suami isteri juga 

menjelaskan bahwa inrang tassisingar adalah suatu praktek saling membantu antar 

sesama, tetapi kemudian tidak dianggap sebagai utang. Inrang tassisingar merupakan 

suatu bentuk tolong-menolong apabila ada acara yang akan dilaksanakan. Di 

dalamnya tidak ada akad tentang kewajiban mengembalikan bantuan tersebut. Namun 

yang dibantulah yang terpanggil untuk datang membantu nantinya. Tidak ada akad 

yang mengatakan “Mai to’o i’o apa’ matina’ tu’u” (kamu juga harus membatu saya, 

karena saya juga pernah membantu kamu). Namun yang harus mengingat adalah yang 

 
15Abd. Mannan (38 Tahun), Kepala Lingkungan Baruga Barat, Wawancara, Ratte, 28 Oktober 

2022.  

16Abd. Hafid (63 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat, Wawancara, Pa’leo, 3 November 

2022. 
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pernah dibantu, agar ia juga dapat memberikan bantuan suatu saat nanti. Hal inilah 

yang melahirkan istilah inrang tassisingar.17  

Keduanya kemudian menambahkan bahwa kata inrang tidak dipahami sebagai 

utang, namun apabila punya kemampuan maka hendaknya ia juga membantu suatu 

saat nanti. Bantuan tersebut hanyalah dibalas apabila mempunyai kemampuan, namun 

jika tidak memiliki kemampuan maka tidak ada masalah. Hal yang harus dipahami 

menurut keduanya, bahwa dalam tolong-menolong tersebut, bukan berarti bahwa 

seseorang membantu karena ingin mengutangkan. Namun yang dibantu sendirilah 

merasa memiliki “utang”, tapi bukan berarti “utang” yang wajib di bayar.18 

Selanjutnya Muslim Hadi yang merupakan Imam Lingkungan Baruga, beliau 

juga menjelaskan bahwa: 

Inrang tassisingar sesungguhnya adalah tolong-menolong yang apabila tidak 

dibalas maka tidak apa-apa, tidak bermakna utang. Bahkan ada istilah disini 

andai tau sipainrangang (kita tidak saling mengutangkan/kita tidak menjadikan 

utang), tolong-menolong tapi andani tau sipainrangang. Orang ditolong tapi 

tidak ditagih. Namanya utang menurut agama harus dibayar. Tapi kalau inrang 
tassisingar, kita saling merelakan.19  

Mamma’ Edial yang merupakan salah satu pegiat budaya di wilayah Majene 

sekaligus warga Lingkungan Baruga itu sendiri, menjelaskan bahwa inrang tassisingar 

adalah ada sesuatu yang diterima dari seseorang atau sekelompok orang, sesuatu yang 

baik, apakah bersifat moral dan materil yang dirasakan—oleh penerima bantuan—

 
17Hasan Tola (53 Tahun) dan Saharah (60 Tahun), Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan, 

Wawancara, Ratte, 5 November 2022. 

18Hasan Tola (53 Tahun) dan Saharah (60 Tahun), Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan. 

19Muslim Hadi (63 Tahun), Imam Lingkungan Baruga, Wawancara, Baruga, 29 Oktober 2022. 
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sebagai suatu utang, tetapi tidak akan ditagih.20 Disini beliau mengungkapkan bahwa 

bantuan itu bukan hanya berupa materi saja, melainkan non materi yakni dapat berupa 

bantuan tenaga, yang di dalamnya juga dilakukan atas dasar saling mengerti antara 

satu sama lain dalam lingkungan masyarakat. 

Beliau menambahkan bahwa dikatakan inrang tetapi bukan bermakna utang, 

sebab yang dimaksud dengan utang atau positif sebagai utang, yakni ada transaksi 

yang tegas dan itu menjadi kewajiban yang menerima untuk mengembalikan apabila 

telah mampu. Menurut beliau, praktek inrang tassisingar tidak memenuhi syarat 

utang, dan itu hanya ungkapan bahasa saja.21 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa inrang tassisingar 

pada dasarnya merupakan istilah yang menggambarkan praktek tolong-menolong 

yang dilakukan secara bergulir dalam sebuah masyarakat ketika salah seorang warga 

akan melaksanakan sebuah acara. Orang yang memberikan bantuan, tidak bermaksud 

untuk mengutangkan kepada yang menerima bantuan. Namun demikian, penerima 

bantuan itulah yang memiliki niat dan keinginan kuat untuk membalas, sehingga 

memunculkan perasaan berutang kepada yang memberi bantuan.  

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti di atas, tergambar cukup jelas 

bahwa para informan tidak memaknai dan juga tidak menganggap bantuan yang 

diberikan sebagai utang yang harus dibayar suatu saat nanti. Hal itu karena tidak ada 

akad yang menyertai pemberian materi itu yang memenuhi rukun utang piutang. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan wawancara dengan Mukhtar Hadi, salah seorang tokoh 

agama di Lingkungan Baruga, beliau mengungkapkan bahwa: 

 
20Mamma’ Edial (74Tahun), TokohMasyarakat/Budayawan, Wawancara, Baruga, 3 

November 2022. 

21Mamma’ Edial (74 Tahun), Tokoh Masyarakat/Budayawan. 
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Barangkali istilah inrang tassisingar itu kurang tepat, karena sebetulnya bukan 

inrang dan tidak wajar disebut inrang, karena kalau inrang wajib dibayar, 

sementara yang seperti itu tidak wajib. Kalau diistilahkan inrang, maka seolah-

olah menjadi wajib. Inrang tassisingar mungkin akan lebih tepat ketika dimaknai 

dengan etika bergotong-royong, etika sosial yang menjadi sebuah tradisi. Utang 

itu kan konteksnya beda, dimana utang itu wajib dibayar. Sementara inrang 
tassisingar tidak masuk dalam kelompok utang dalam pandangan agama. Jadi 

mungkin terkait dengan etika, yaitu etika sosial. Seolah-olah bahwa, kalau itu 

tidak dilakukan maka kita melanggar sebuah etika.22 

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa beliau (Mukhtar Hadi) mengkritisi 

istilah inrang tassisingar, dengan mengungkapkan ketidaktepatan penggunaan istilah 

tersebut untuk menggambarkan praktek tolong-menolong. Sebab pertolongan ataupun 

bantuan seseorang tidak masuk dalam perkara yang wajib dibalas atau dibayar. Oleh 

karena itu, beliau memahami adanya praktek saling menolong atau saling berbalas 

bantuan tersebut, dilatarbelakangi oleh etika sosial yang telah membudaya dan 

menjadi tradisi dalam masyarakat. Seakan-akan apabila tidak dilakukan, maka orang 

tersebut telah melanggar sebuah etika sosial atau etika tolong-menolong yang telah 

lama dipraktekkan oleh masyarakat.  

Dalam perspektif yang lain Syamsuddin sebagai tokoh pemuda sekaligus tokoh 

masyarakat, mengungkapkan bahwa inrang tassisingar pada dasarnya merupakan 

sesuatu yang didasarkan pada konsep sibali parri’. Karena menurut beliau, dalam 

tradisi Mandar yang lebih banyak adalah konsep sibali parri’, baik dalam lingkungan 

keluarga, dalam rumah tangga, maupun dalam hal bermasyarakat. Sibali parri’ 

dilakukan dalam bentuk bergotong-royong untuk bersama-sama meringankan beban 

antara satu dengan yang lain.23  

 
22Mukhtar Hadi (55 Tahun), Tokoh Agama Lingkungan Baruga, Wawancara, Baruga, 2 

November 2022. 

23Syamsuddin (37 Tahun), Tokoh Pemuda dan Masyarakat, Wawancara, Ratte, 24 Oktober 

2022. 
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Menurut pandangan beliau, terdapat dua hal yang melatarbelakangi munculnya 

istilah inrang tassisingar. Pertama, karena kebutuhan ekonomi, misalnya karena 

ketidakmampuan seseorang melamar perempuan, sehingga mereka butuh bantuan dari 

orang lain, atau dari orang-orang yang ada disekitarnya. Hal itu merupakan sesuatu 

yang wajar yang memunculkan kerja sama dan kerja kolektif. Kedua, karena adanya 

konsep sibali parri’ dalam tradisi masyarakat Mandar, yang kemudian bergeser ke 

persoalan pernikahan. Dalam hal ini, berawal dari hal-hal rumah tangga, kemudian 

bergeser ke tetangga-tetangga, hingga bergeser ke sesama masyarakat disekitarnya. 

Jadi tradisi tersebut bergeser dari hal-hal yang sifatnya pribadi, kekeluargaan, sampai 

ke masyarakat.24  

Dalam tradisi masyarakat Mandar, memang diakui mereka telah mengenal 

konsep sibali parri’ sebagaimana yang disebutkan oleh Syamsuddin. Sibali parri’ 

dipahami sebagai bentuk kerja sama dalam segala hal baik materi maupun spiritual 

antara suami, istri, serta anggota keluarga lainnya dalam kehidupan rumah tangga.25 

Dalam pengertian lain konsep sibali parri’ mengandung makna gotong-royong, saling 

pengertian, saling membantu, ikhlas, mitra sejajar antara suami, istri, anak serta 

siapapun yang ada dalam rumah tangga tersebut dalam membangun rumah tangga 

yang harmonis dan langgeng.26 Kerja sama ataupun gotong-royong dalam konsep 

sibali parri’ yang awalnya diterapkan dalam rumah tangga—menurut Syamsuddin—

kemudian bergeser atau merambah kepada kerja sama dan tolong-menolong dalam 

 
24Syamsuddin (37 Tahun), Tokoh Pemuda dan Masyarakat. 

25Eva Musdalifa dan Aji Dedi Mulawarman, “Budaya Sibaliparriq dalam Praktik Household 

Accounting”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma 10, no. 3 (2019): h. 415. 

26Ansar, Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar (Makassar: De 

La Macca, 2013), h. 72. 
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lingkup tetangga serta masyarakat secara luas. Atas dasar kerja sama dan tolong-

menolong itulah yang diterapkan dalam masyarakat secara bergulir, maka kemudian 

mereka mengenal praktek inrang tassisingar. 

Berikutnya—masih menurut Syamsuddin—inrang dalam konsep ini hanyalah 

merupakan istilah. Sebab sesungguhnya seseorang tidak berutang. Namun untuk 

menegaskan bahwa orang itu harus saling membantu antar sesama, maka lahirlah 

istilah inrang tassisingar. Lebih tepatnya sebenarnya “tolong-menolong.” Inrang itu 

diungkapkan sebagai penegasan agar yang bersangkutan senantiasa mengingat bahwa 

dia pernah dibantu.27  

Dari seluruh uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan inrang tassisingar adalah istilah yang menggambarkan praktek tolong-

menolong yang dilakukan secara bergulir dalam lingkungan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan pelaksanaan hajatan, baik dalam bentuk sara mario (hajatan 

untuk kegembiraan/disengaja) maupun sara masara (hajatan karena musibah). Orang 

yang memberikan bantuan, tidak bermaksud untuk mengutangkan bantuan tersebut 

kepada yang dibantu. Namun demikian yang dibantulah merasa “berutang” 

disebabkan oleh munculnya keinginan kuat untuk membalas bantuan tersebut, 

meskipun orang yang membantu tidak melakukan penagihan kepada yang dibantu. 

Memberi ataupun membalas bantuan itu sendiri, senantiasa dilandasi oleh rasa ikhlas 

karena Allah swt., yang dengannya diharapkan bernilai ibadah disisi-Nya. 

Adapun kata inrang dari kalimat tersebut, dipahami sebagai bentuk penegasan 

agar tercipta saling tolong-menolong. Maksudnya adalah bahwa kesadaran menolong 

 
27Syamsuddin (37 Tahun), Tokoh Pemuda dan Masyarakat. 
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tidak hanya tercipta dari satu orang, melainkan senantiasa terimplementasi dalam 

kerangka interaksi antar individu. Sebab harmonisasi sebuah interaksi dalam 

kehidupan bermasyarakat terjadi ketika setiap individu memiliki kepedulian yang 

sama terhadap sesama.  

B. Penerapan Budaya Inrang Tassisingar di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae 

Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat 

Sebagaimana dapat terbaca pada uraian sebelumnya bahwa budaya inrang 

tassisingar bagi masyarakat Kelurahan Baruga dimaknai sebagai upaya tolong-

menolong antar sesama keluarga, kerabat ataupun masyarakat dalam rangka 

meringankan beban yang dipikulnya. Tolong-menolong tersebut telah dipraktekkan 

sejak para nenek moyang terdahulu, sehingga bertahan sampai saat ini. Adapun 

praktek dan penerapannya dilakukan dalam berbagai persiapan pelaksanaan acara 

yang terakumulasi dalam kalimat “sara mario ataupun sara masara.”28  

Sara mario dapat dimaknai sebagai acara yang dilakukan atas dasar 

kegembiraan atau dilakukan secara sengaja. Acara tersebut dapat berupa, acara 

pernikahan, sunatan, akikah, matto’do’ boyang (mendirikan rumah), mallele 

boyang/mappalenggu’ boyang (memindahkan rumah), mappadai’ toyang,29 dan lain 

sebagainya. Adapun sara masara dapat juga dimaknai sebagai acara yang dilakukan 

karena adanya musibah, seperti acara kematian dan lain sebagainya. Dalam Bahasa 

yang lain, sara mario dan sara masara memiliki kesamaan makna dengan tahniah dan 

 
28Kalimat ini di ucapkan dalam wawancara peneliti dengan Sjafruddin Mustafa, Irfan Yusuf, 

dan Kusnadi. 

29Mappadai’ toyang adalah sebuah tradisi yang dilakukan untuk menaikkan bayi pada ke atas 

ayunan (toyang) untuk pertama kali setelah beberapa hari atau beberapa minggu dilahirkan. 
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takziah,30 seperti yang diungkapkan oleh Muslim Hadi.31 Dengan dilaksanakannya 

acara tersebut—sara mario maupun sara masara atau tahniah dan takziah—maka 

masyarakat berpartisipasi memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dalam pelaksanaan acara. 

Praktek tolong-menolong ini, meskipun diterapkan dalam berbagai acara. 

Namun demikian, tolong-menolong dalam budaya inrang tassisingar lebih banyak 

ditemukan pada acara pernikahan. Sebagaimana yang peneliti dapatkan dari 

keterangan para informan, yakni seluruh informan menyebutkan acara pernikahan (di 

antara beberapa acara) untuk menggambarkan praktek tolong-menolong yang disebut 

dengan inrang tassisingar. Adapun alasannya adalah banyaknya kebutuhan materi 

dalam pelaksanaan acara pernikahan. Bantuan tersebut, meskipun diberikan kepada 

pihak laki-laki maupun pihak perempuan, namun lebih khusus lagi kepada pihak laki-

laki. Sebab secara umum pihak laki-laki menanggung “seluruh biaya” pelaksanaan 

pernikahan, yakni biaya pernikahan dirumah sendiri maupun di rumah pihak 

perempuan. Demikian dapat tergambar dari keterangan yang disampaikan Irfan Yusuf 

sebagai berikut: 

Sitteng kondisi ma’uwa situlung tobaine anna’ tommuane, cuma lebih prioritas’i 
di’o mua’ tommuane. Kan di’o tommuane mambawai lamba, jari indi’oi dio diang 
nilai plus-na. Terbukti di’o nita di tradisitta, misalnya pattanda jari, mua’ 
tommuane mipiroa, sibawa-bawai tau lao. Tapi’ mua’ to baine, paling sangga’ 
alawe lao nibawa untuk menunggu orang.32  

 
30Dalam KBBI tahniah diartikan sebagai ucapan selamat. Sedangkan takziah bermakna (1) 

kunjungan (ucapan) untuk menyatakan turut berduka atau belasungkawa; (2) hal mengibur hati orang 

yang mendapat musibah. Lihat Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1590 dan 1599. 

31Muslim Hadi (63 Tahun), Imam Lingkungan Baruga. 

32Irfan Yusuf (54 Tahun), Kepala Lingkungan Baruga. 
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Artinya: 

Sama kondisi seseorang menolong kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan. 

Namun lebih prioritas kepada pihak laki-laki. Demikian karena pihak laki-laki 

membawa pergi (yakni materi untuk kebutuhan pelaksanaan acara). Disitulah 

nilai tambahnya. Terbukti dapat dilihat dari tradisi kita, misalnya pada acara 

pattanda jari,33 apabila pihak laki-laki yang mengundang, maka kita datang 

dengan membawa bantuan. Namun jika pihak perempuan yang mengundang, 

maka paling tidak kita hadir untuk menunggu tamu yang akan datang (tanpa 

membawa bantuan). 

Keterangan Irfan Yusuf di atas, sejalan dengan hasil pengamatan peneliti yang 

didapatkan di lapangan. Adapun jenis bantuan yang diberikan dapat berupa beras, 

beras ketan, gula, terigu, uang, telur, ayam, air dos, dan lain sebagainya. Bahkan ada 

yang memberikan bantuan berupa seekor kambing.34 Demikian bantuan yang 

diberikan untuk acara pernikahan. Di antaranya terlihat pada beberapa dokumentasi 

bantuan acara pernikahan salah satu warga Lingkungan Baruga berikut:35 

Gambar 4.1 

Dokumentasi bantuan beras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33Pattanda jari atau mattanda jari adalah pertemuan dan musyawarah resmi yang dilakukan di 

kediaman perempuan untuk menentukan jadi atau tidaknya pertunangan, sekaligus menentukan dan 

meresmikan hari pelaksanaan pernikahan jika telah mendapatkan kesepakatan dalam musyawarah. 

34Keterangan ini disampaikan oleh Abd. Hafid (63 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 

35Bantuan tersebut diterima oleh salah satu warga Lingkungan Baruga untuk acara pernikahan, 

yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022. 
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Gambar 4.2 

Dokumentasi bantuan gula, terigu, dan air dos 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Dokumentasi bantuan beras, dan air dos 
 

 

 

 

 

 

 

Adapun yang lain, misalnya kegiatan matto’do’ boyang (mendirikan rumah), 

bantuan yang diberikan dapat berupa alat-alat yang dipakai dalam menunjang 

kegiatan matto’do’ boyang itu sendiri. Yakni dapat berupa papan, bambo, dan lain 

sebagainya. Semua ini masuk dalam bagian dari inrang tassisingar menurut 

keterangan Kusnadi.36 Bahkan dalam lingkup yang lebih luas, bantuan berupa tenaga 

termasuk bagian dari inrang tassisingar. Demikian secara tegas diungkapkan oleh 

Irfan Yusuf, Mukhtar Hadi, dan Syamsuddin.  

 

36Kusnadi (67 Tahun), Tokoh Masyarakat Lingkungan Baruga. 



 

95 

 

Dalam wawancara dengan Sjafruddin Mustafa, beliau mengungkapkan bahwa 

dahulu apabila akan dilaksanakan acara pernikahan, bantuan yang diberikan oleh para 

kerabat sangat lengkap. “Sakka sanna’i tia di’o bawa-bawanganna se’iyya” (sangat 

lengkap bantuan yang diberikan oleh masyarakat). Bukan saja untuk kebutuhan 

pelaksanaan acara, bahkan juga peralatan-peralatan dapur; seperti piring, gelas, panci 

dan lain sebagainya. Hal demikian dilakukan mengingat yang dibantu akan menjalani 

bahtera rumah tangga yang baru akan diarungi. Namun demikian, hingga saat ini 

intensitasnya sudah minim karena mengalami pergeseran.37 Begitu juga orang yang 

mendirikan rumah, mereka dibantu oleh orang sekitar dengan peralatan yang cukup 

lengkap karena “semua warga” datang memberikan masing-masing bantuan kepada 

yang akan mendirikan rumah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap saling 

menolong para pendahulu sangat kental. Namun demikian praktek saling menolong 

saat ini sedikit mengalami pergeseran.38 Maksud pergeseran disini bahwa tidak lagi 

persis sama bantuan yang sangat lengkap itu diberikan, walaupun masyarakat tetap 

memelihara budaya saling membantu itu sendiri.  

Selanjutnya bantuan-bantuan tersebut sedapat mungkin diingat oleh penerima 

bantuan, bahkan ada pula yang mencatat. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan 

bahwa hanya sebahagian kecil yang mencatat dan kebanyakan diantaranya hanya 

mengingat-ingat saja. Pencatatan tersebut juga pada umumnya dilakukan untuk 

bantuan pelaksanaan acara pernikahan. Bukti adanya pencatatan bantuan tersebut 

dapat dilihat dari gambar berikut ini:39 

 
37Sjafruddin Mustafa (71 Tahun), Imam Mushallah Darul Jihad Pa’leo. Haedar (73 Tahun), 

Imam Lingkungan Simullu. 

38Haedar (73 Tahun), Imam Lingkungan Simullu. 

39Catatan tersebut peneliti dapatkan dari salah satu informan kami yakni Shafiuddin (52 

Tahun), Kepala Lingkungan Simullu, Wawancara, Simullu, 19 Oktober 2022. 
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Gambar 4.4 

Dokumentasi pencatatan bantuan berupa benda pada acara pernikahan 

salah satu warga Lingkungan Simullu.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Dokumentasi pencatatan bantuan berupa uang pada acara pernikahan 

salah satu warga Lingkungan Simullu 

 

 

 

 

 

 

 

 
40Nama-nama penyumbang pada dokumen ini, sengaja peneliti kaburkan berdasarkan 

permintaan pemilik hajatan. 
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Perlu peneliti tegaskan, bahwa yang mencatat sesungguhnya adalah yang 

dibantu atau yang memperoleh bantuan. Sementara yang membantu tidak melakukan 

hal yang serupa. Demikian pula tidak ada akad yang menyertai pencatatan bantuan 

tersebut antara yang memberi dengan yang menerima bantuan, yang dapat dinilai 

sebagai utang-piutang. 

Adapun maksud pencatatan itu, tergambar dari keterangan yang disampaikan 

oleh Abd. Mannan sebagai berikut: 

Mua’ pengalamang, memang biasai diang maccata’ uirranni. Ma’uang cata’i 
anna’ ningarang. Mua’ diang to ita’ pallambiatta’ (namattulung toi ita’ -pen.). 
Tapi’ mua’ pribadi’u toyau, mua’ lambai tau lao mambawa (pattulung -pen.), 
andammi tia di’o lao ningarang. Andani tau di’o mahhara’ di’o anunna 
(pembalianna -pen.). Semata mattulung. To nitulung damo di’o mappe’i-
pe’ingarang, atau maccata’. Tapi’ andani tu’u niwwa maccata’ nasang se’iyya. 
Mua’ tu’u diangdi maccata’, ma’mesa-mesa di tu’u.41 

Artinya: 

Berdasarkan pengalaman, memang biasa ada yang mencatat seperti yang saya 

dengar. Mengatakan: “Catat agar dapat diingat, suatu saat apabila ada 

kemampuan, maka kita juga akan memberikan bantuan.” Tapi menurut saya 

pribadi, kalau kita memberikan bantuan, kita sudah tidak mengingat bantuan 

itu. Kita tidak berharap bantuan tersebut dikembalikan. Semata karena ingin 

membantu. Orang yang dibantulah biasanya mengingat, atau bahkan mencatat. 

Namun tidak semua orang mencatat. Kalau seandainya ada yang mencatat, 

hanya satu dua orang saja. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud 

pencatatan tersebut—yang dilakukan oleh hanya segelintir penerima bantuan—adalah 

agar dapat mengingatkan suatu saat nanti bahwa ia juga akan membantu. Menanggapi 

persoalan ini, Muslim Hadi mengungkapkan bahwa: “Tanda macoana tu’ di’o anna’ 

nacata’i, apa’ nanabalasi kebaikanna. Naluppaei manini, satu nolma’ tu’u, apa’ 

 

41Abd. Mannan (38 Tahun), Kepala Lingkungan Baruga Barat. 
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mandapa’mi tia pahala, iyau andana’ mandapa’,” (Pencatatan tersebut merupakan 

pertanda kebaikan seseorang, karena memiliki niat untuk membalas kebaikan (yang 

pernah diterima). Jangan sampai ia lupa, maka “satu kosong” namanya, karena 

pemberi bantuan mendapat pahala, sementara saya tidak dapat). 42 

Di sisi lain, Muslim Hadi mengungkapkan bahwa adanya orang yang mencatat 

karena ia merasa berutang, dan merasa malu kalau tidak membalas, meskipun yang 

memberi bantuan tidak merasa begitu (tidak menganggap itu adalah utang -pen.).43 

Dalam hal ini, Kusnadi sedikit menepis bahwa “Hampir saja ada rasa malu tapi 

sebenarnya “andani mala niposiri’ mua’ andai tau mampu,” (Tidak sepatutnya 

membuat kita malu, apabila tidak mampu).”44 Menurut pandangan Kusnadi bahwa 

tidak patut merasa malu apabila betul-betul belum mampu membalas bantuan.  

Selanjutnya apabila pihak yang pernah membantu melaksanakan hajatan, 

maka yang sebelumnya dibantu berusaha untuk membalas bantuan tersebut. Namun 

jika belum mampu, maka tidak menjadi masalah. Balasan bantuan tersebut dapat 

dilakukan pada hajatan yang lain ketika sudah memiliki kemampuan. Tidak ada 

keterpaksaan untuk membalas, sebab hal itu dilakukan semata-mata disesuaikan 

dengan kemampuan. Demikian disampaikan oleh beberapa informan, di antaranya 

adalah Syamsuddin, yakni mengungkapkan bahwa apabila belum mampu membalas 

bantuan, maka tidak ada masalah, hal itu dapat dilakukan pada acara yang lain. Namun 

tetap diupayakan dapat membantu meskipun bantuan tersebut tidak sama atau bahkan 

kurang dari pada yang pernah diberikan.45 Dari sini dapat terlihat bahwa meskipun 

 
42Muslim Hadi (63 Tahun), Imam Lingkungan Baruga. 

43Muslim Hadi (63 Tahun), Imam Lingkungan Baruga. 

44Kusnadi (67 Tahun), Tokoh Masyarakat Lingkungan Baruga. 

45Syamsuddin (37 Tahun), Tokoh Pemuda dan Masyarakat. 
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tidak memiliki kemampuan, namun selalu ada niat dan keinginan untuk membalas 

bantuan. Karena keinginan membalas itulah—oleh para orang tua (pendahulu)—

merasa “berutang” dan itulah hakekat makna inrang tassisingar.46 

Menanggapi persoalan saling membantu atau berbalas bantuan di atas, 

Sjafruddin Mustafa mengungkapkan: 

Ita’ di’e carata, mau tia di’o tammetulung, mua’ diang pallambiang, mattulung 
toi tau lao.47 

Artinya: 

Berdasarkan tradisi kita, meskipun seseorang tidak atau belum pernah 

membantu kita, apabila ada kemampuan, maka kita tetap membantu. 

Kalimat yang disampaikan oleh Sjafruddin Mustafa di atas memberikan 

pengertian bahwa sesungguhnya motivasi seseorang membantu, bukan semata 

didasari oleh karena orang tersebut pernah membantu. Demikian pula sebaliknya, 

apabila seseorang tidak memberikan bantuan, bukan juga karena sebelumnya ia tidak 

atau belum pernah menerima bantuan serupa. Upaya pemberian bantuan semata 

karena keinginan berinteraksi secara baik di tengah masyarakat, yang diukur 

berdasarkan kemampuan seseorang. Apabila mampu, maka diberikan bantuan, namun 

jika belum mampu, maka tidak masalah. Seseorang tetap dapat membantu sesamanya 

dengan tenaga. 

Hal yang senada juga di disampaikan oleh Abd. Shamad bahwa sesungguhnya 

motivasi membantu, bukan karena pernah dibantu. Sebab—menurut beliau—setelah 

dibantu, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan orang yang pernah membantu. 

Maksudnya bahwa yang dibantu itu terserah mau membantu juga atau tidak, yang 

 
46Shafiuddin (52 Tahun), Kepala Lingkungan Simullu. 

47Sjafruddin Mustafa (71 Tahun), Imam Mushallah Darul Jihad Pa’leo. 
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paling penting bagi yang membantu adalah “ia telah memberikan bantuan.”48 

Penjelasan beliau tersebut ditegaskan dengan kalimat, “Mutuluna’ tammutulung, 

tatta’o tia di’e nautulune.” (Kamu membantu saya atau tidak, saya pasti akan 

membantu kamu). 

Apabila peneliti hubungkan ungkapan di atas dengan hadis, dapat dikatakan 

bahwa penjelasan tersebut sesungguhnya merupakan sebuah keutamaan yang memang 

telah dikabarkan oleh Rasulullah saw. yakni beliau bersabda: 

Artinya: 

Dari Sahl bin Mu‘a>z \ bin Anas dari Bapaknya dari Rasulullah S{allalla>hu 

‘Alaihiwasallam beliau bersabda: “Keutamaan yang paling utama adalah kamu 

menyambung orang yang telah memutusmu, kamu memberi orang yang tidak 

pernah memberimu dan memaafkan orang yang mencelamu”. (HR Ah}mad).50 

Selanjutnya, terdapat hal yang ditegaskan oleh beberapa informan, yakni 

hendaknya motivasi membantu tidak diniatkan karena suatu saat ia juga akan 

menerima bantuan yang sama. Salah satu pernyataan ini tergambar dari keterangan 

Abd. Shamad, “Da le’ba’ diang dilalang diate ma’uwa: “Mesti natulung toa’ iyau apa’ 

ruai utulung.”51 (Jangan ada terbetik dalam hati bahwa dia harus membantu saya 

 
48Abd. Shamad (59 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 

49Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad asy-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 24 (Cet. I; t.tp.: Mu’assasah al-Risa>lah, 2001 M/1421 H), h. 383. 

50Abu> ‘Abdullah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad asy-Syaiba>ni>, Musnad 

al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, 

hadis no. 15065  

51Abd. Shamad (59 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 
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karena saya pernah membantunya). Adapun jika yang dibantu berniat untuk 

memberikan bantuan yang sama, maka hal itu sudah menjadi hak mereka sendiri. 

Pesan yang diungkapkan oleh Abd. Shamad berbanding lurus dengan pesan 

yang disampaikan oleh Mukhtar Hadi. Beliau mengatakan bahwa:  

Membantu orang yang terbaik adalah membantu orang yang kira-kira—menurut 

pendapat kita—yang tidak akan mampu membalas bantuan itu. Itulah bantuan 

yang tulus. Jadi siapa saja dibantu, bukan dengan motivasi yang lain, selain 

Allah swt.52  

Mukhtar Hadi juga menegaskan bahwa beragama itu bukan hanya berbuat baik 

karena orang telah berbuat baik kepadanya. Sebab itu hanyalah merupakan perbuatan 

manusiawi. Sedangkan beragama yang sesungguhnya adalah seseorang berbuat baik 

kepada orang yang tidak berbuat baik kepadanya.53 Mukhtar Hadi kemudian menutup 

ucapannya dengan mengatakan: 

Malabo lao di tomakikkir mating, itulah agama. Mua’ malabo lao di tomalabo 
mating, itu biasa. Belum agama itu. Itu baru perbuatan yang manusiawi. Karena 

mua’ malabo lao di tomakikkir, mupauli toi di’o kikkirna sebenarnya.54 

Artinya: 

Dermawan kepada orang yang kikir kepadamu, itulah agama. Kalau dermawan 

terhadap orang yang dermawan kepadamu, itu biasa. Belum agama itu. Itu baru 

perbuatan manusiawi. Karena kalau dermawan kepada orang yang kikir, maka 

itu adalah bagian dari upaya mengobati sifat kikirnya sebenarnya. 

Mencermati uraian yang disampaikan oleh Mukhtar Hadi di atas, beliau 

bermaksud menegaskan ketidakwajaran mengharapkan balasan bantuan yang pernah 

diberikan. Bantuan senantiasa harus dilakukan atas dasar motivasi karena Allah swt. 

 
52Mukhtar Hadi (55 Tahun), Tokoh Agama Lingkungan Baruga. 

53Mukhtar Hadi (55 Tahun), Tokoh Agama Lingkungan Baruga. 

54Mukhtar Hadi (55 Tahun), Tokoh Agama Lingkungan Baruga. 
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semata. Baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya atau bahkan orang yang tidak 

berbuat baik kepadanya. Begitu pula sepatutnya sikap dermawan dilakukan kepada 

orang dermawan kepadanya atau bahkan yang kikir sekalipun. Sebab—bagi orang 

kikir—di samping sebagai bentuk mengurangi beban yang dipikulnya, juga sebagai 

bagian dari upaya mengurangi sifat kikirnya itu sendiri.  

Peniadaan harapan terhadap balasan bantuan ditegaskan sebab adanya 

kekhawatiran munculnya beban yang akan dipikul oleh yang menerima bantuan, yakni 

beban keharusan membalas bantuan. Hal ini tergambar dalam dialog yang dilakukan 

oleh Abd. Shamad (AS) dengan kerabatnya (PA) pada saat Abd. Shamad sendiri akan 

menikah:55 

PA:  Nautuluno’o apa’ rua toa’ yau mutulung diwattu’u nakaweng. 

Artinya: 

Saya akan membantumu, karena kamu juga pernah membantu saya pada 

waktu saya akan menikah. 

AS:  Mua’ iya ditino, damo tia ditino. Apa’ yau di’e, andana’ tu’u mattulung 
mua’ tania ate ikhlassu. Jari dabopa tia ditino, tappana andano’ situyu 
diang? Innamo nanawwa? 

Artinya: 

Kalau karena saya pernah membantu, tidak usah. Karena saya tidak 

membantu kalau bukan dengan hati ikhlas. Jadi tidak usah. Kalau nanti 

kamu sedang tidak memiliki kemampuan? Akan bagaimana solusinya?). 

Dalam dialog di atas, Abd. Shamad berusaha menepis beban yang akan dipikul 

oleh kerabatnya untuk membalas bantuan. Hal ini karena kondisi kemampuan 

seseorang berbeda-beda. Dikhawatirkan keinginan membantu bertepatan dengan 

kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Keadaan ini dapat menyebabkan seseorang 

 
55Abd. Shamad (59 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 
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merasa terbebani. Padahal bantuan sebelumnya dilakukan untuk mengurangi beban 

orang lain, bukan justru akan melahirkan beban yang baru.  

Gambaran ketiadaan harapan balasan bantuan juga tampak pada pengalaman 

yang disampaikan oleh Abd. Hafid, ketika memberikan bantuan berupa sesekor 

kambing kepada sahabatnya yang akan menikah. Pada saat Abd. Hafid juga akan 

menikah, sahabatnya tersebut memberikan bantuan yang sama yakni seekor kambing, 

karena ia mengingat bahwa sebelumnya ia pernah mendapatkan bantuan tersebut. 

Abd. Hafid kemudian menyampaikan kepada sahabatnya tersebut: 

Tarima kasi’ luluare’a. Apa’ di’e tu’ yau andana’ tu’u ma’ingarang di’e. Ikhlas 
toma’ yau di’e mambantu taue. Tapi ita’ ditino ikhlas toi ita’ diting mambantu 
toboma’ iyau.56 

Artinya: 

Terima kasih saudara. Sesungguhnya saya tidak lagi mengingat bantuan ini. 

Semata-mata saya ikhlas membantu orang. Tapi kamu juga pastinya ikhlas 

memberikan bantuan pada saya. 

Di sini Abd. Hafid mengungkapkan kepada sahabatnya bahwa apa yang pernah 

diberikan tidak lagi teringat olehnya. Bantuan yang pernah diberikan berupa seekor 

kambing tersebut semata ikhlas karena Allah swt. Karena sahabatnya memberikan 

bantuan yang sama, maka beliau mengingatkan bahwa hal itu juga senantiasa 

dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah swt., bukan karena Abd. Hafid pernah 

membantunya.   

Dari berbagai uraian di atas, peneliti menggarisbawahi pesan yang selalu 

ditegaskan oleh para informan dalam tindakan tolong-menolong ini. Pesan tersebut 

adalah keikhlasan sebagai pondasi dan landasan utama suatu perbuatan. Dalam QS al-

Ma>’idah/5: 2, Allah swt. menegaskan bahwa tolong-menolong hendaknya dilakukan 

 
56Abd. Hafid (63 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 
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untuk kebajikan (al-birr) dan takwa (taqwa>). Al-birr sendiri merupakan aktifitas 

kebaikan anggota badan seseorang, yang harus didasarkan pada niat yang suci, tulus, 

dan ikhlas dari hati. Adapun taqwa> yang disebut dalam QS al-Ma>’idah/5: 27, sebagai 

syarat diterimanya amal seseorang yakni Allah swt berfirman “Sesungguhnya Allah 

hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa.”. Kedua kata ini memiliki 

korelasi yang cukup kuat, yakni keduanya menegaskan pelaksanaan perbuatan dengan 

ikhlas. Oleh karena itu, tepatlah tolong-menolong mesti dilakukan semata-mata 

karena Allah swt., bukan karena ingin memperoleh keuntungan di masa mendatang. 

Menanggapi budaya saling membantu di atas, Muslim Hadi kemudian 

berusaha melihat persoalan ini dalam perspektif normatif, yakni dengan menyetir 

sebuah ayat dalam QS al-Nisa>’/4: 86, sebagai berikut:  

Terjemahnya: 

Apabila kamu diberi dihormati dengan sesuatu (salam) penghormatan, maka 

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan 

itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh Allah, memperhitungkan segala 

sesuatu.57 

Dalam pandangan Muslim Hadi, salah satu bentuk penghormatan terhadap 

sesama manusia adalah dengan cara membalas bantuan kepada orang yang pernah 

membantu. Baik jumlah bantuan tersebut lebih, ataupun sama dengan jumlah bantuan 

yang pernah diberikan. 58  

 
57Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012). h. 119. 

58Uraian lebih jauh tentang ayat ini akan peneliti tuangkan dalam pembahasan tentang tinjauan 

Al-Qur’an terhadap budaya inrang tassisingar pada sub bab selanjutnya. 
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Adapun praktek membalas bantuan dengan model seperti ini, sejalan dengan 

keterangan yang disampaikan oleh Shafiuddin bahwa meskipun seseorang membantu 

dengan Rp. 100.000 misalnya. Tetapi pada saat itu ada kemampuan untuk berbagi, 

maka memberikan bantuan sebanyak Rp. 500.000 bahkan Rp. 1.000.000 juga tidak 

ada masalah,59 bahkan jauh lebih bagus. Selain itu, saat tidak mempunyai kemampuan 

lebih untuk membalas bantuan, maka kurang dari bantuan yang pernah diterima juga 

tidak menjadi masalah. Seterusnya ketika tidak mampu membalas bantuan berupa 

materi, maka bantuan berupa tenaga juga baik. Demikian yang terjadi dalam praktek 

tolong-menolong di wilayah Kelurahan Baruga. 

Di samping ayat Al-Qur’an di atas, perintah membalas kebaikan ataupun 

bantuan seseorang, juga ditemukan dalam hadis Rasulullah saw.:  

Artinya: 

Dari ‘Abdulla>h bin ‘Umar, ia berkata; Rasulullah s}allalla>hu w ‘alaihi wa sallam 

bersabda: “Barang siapa yang berlindung dengan nama Allah, maka lindungilah 

dia, barang siapa yang meminta-minta dengan nama Allah maka berikanlah 

kepadanya, barang siapa yang mengundang kalian maka penuhilah 

undangannya, dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka 

balaslah, kemudian apabila kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya 

maka doakanlah dia hingga kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya.” 

(HR Abu> Da>wud).61 

 
59Shafiuddin (52 Tahun), Kepala Lingkungan Simullu. 

60Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Is}h}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi> al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 2, h. 128. 

61Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Is}h}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi> al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, 

hadis no. 1424 
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Berdasarkan uraian di atas,—hemat peneliti—tidak tepat jika balasan bantuan 

itu diungkapkan dengan kata “mengembalikan” atau “membayar”. Sebab dalam 

pandangan agama, bantuan itu tidak diperintahkan untuk dikembalikan apalagi 

dibayar. Kata mengembalikan atapun membayar, melahirkan konotasi bahwa bantuan 

yang diberikan seseorang hadir layaknya utang. Sementara masyarakat tidak 

memahami bantuan tersebut sebagai utang sebagaimana terdapat dalam uraian pada 

sub bab sebelumnya. Sehingga kata yang lebih tepat adalah “membalas” bantuan itu 

sendiri. Demikian, karena dalam pandangan agama, membalas bantuan merupakan 

perkara yang diperintahkan, seperti terbaca pada hadis di atas. 

Di samping itu, Muslim Hadi juga mengungkapkan bahwa bantuan itu 

sesungguhnya dapat dinilai sebagai sedekah, yakni saling bersedekah antara satu sama 

lain. Karena itu, beliau menegaskan bahwa dasar pelaksanaannya adalah tolong-

menolong, tetapi kemudian diistilahkan inrang tassisingar. Selain sedekah, beliau juga 

mengungkapkan bahwa bantuan itu dapat dinilai sebagai hadiah.62 Seperti perintah 

saling memberi hadiah yang dapat meningkatkan rasa cinta antara satu sama lain. 

Rasulullah saw. bersabda: 

Artinya: 

Dari ‘At}a>’ bin Abu> Muslim ‘Abdulla>h al-Khurasa>ni> berkata, “Rasulullah 

s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hendaklah kalian saling berjabat tangan, 

niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi 

 
62Muslim Hadi (63 Tahun), Imam Lingkungan Baruga. 

63Ma>lik bin Anas bin Malik bin ‘A<mir al-As}bah}i> al-Madani>, Muwat }t}a’ al-Ima>m Ma>lik, Juz 2 

(Libanon: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1985 M/1406 H), h. 908.  
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hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilanglah permusuhan.” (HR 

Ma>lik).64 

Apabila dianalisis praktek inrang tassisingar di atas, peneliti mendapatkan 

adanya norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Baruga. Ketika 

menolong, seseorang mungkin tidak menyadari keuntungan bagi dirinya. Tindakannya 

ketika menolong dikarenakan ia merasa harus memberikan bantuan kepada orang lain. 

Kegiatan menolong itu kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang diharuskan oleh 

norma-norma masyarakat. Norma merupakan harapan-harapan masyarakat berkaitan 

dengan tingkah laku yang seharusnya dilakukan seseorang. Ada dua bentuk norma 

sosial yang memotivasi seseorang melakukan tingkah laku menolong yaitu norma 

tanggung jawab sosial (the social responsibility norm) dan norma timbal balik (the 

reciprocity norm).65 

Pertama, norma tanggung jawab sosial merupakan keharusan seseorang 

memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan 

balasan dimasa mendatang. Secara teoritis, norma ini memotivasi seseorang untuk 

memberikan bantuan kepada orang-orang yang lebih lemah dari dirinya, misalnya 

membantu orang cacat, membantu orang yang sudah tua, atau seorang anak membantu 

adiknya ketika terjatuh untuk bangun kembali.66 Dalam kaitannya dengan inrang 

tassisingar, pemberian bantuan itu dilakukan karena adanya orang yang membutuhkan 

bantuan itu sendiri. Misalnya kebutuhan dalam kesuksesan pelaksanaan acara, baik 

pernikahan ataupun kegiatan lainnya. Sehingga para warga merasa bertanggung jawab 

 
64Ma>lik bin Anas bin Malik bin ‘A<mir al-As}bah}i> al-Madani>, Muwat}t}a’ al-Ima>m Ma>lik, dalam 

Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 1413. 

65Tim Penulis Fakultas Psikologi UI, Psikologi Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 

131. 

66Tim Penulis Fakultas Psikologi UI, Psikologi Sosial, h. 131. 
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untuk meringankan beban orang tersebut. Karena rasa tanggungjawab itulah, maka 

mereka melakukan itu dengan rasa ikhlas, yakni tidak berharap mendapatkan balasan 

dimasa mendatang. Sebab bagi mereka, ketika seseorang mengharapkan balasan, sama 

saja memberikan beban baru. Padahal bantuan itu, dasarnya dilakukan untuk 

meringankan beban orang lain. 

Kedua, norma timbal balik yaitu seseorang harus menolong orang yang pernah 

menolongnya. Norma ini merupakan salah satu norma yang bersifat universal, 

sebagaimana dikemukakan oleh Alvin Gouldner. Hal ini menyiratkan adanya prinsip 

balas budi dalam kehidupan bermasyarakat.67 Istilah inrang tassisingar juga 

merupakan budaya yang lahir dari prinsip balas budi. Meskipun masyarakat tidak 

berharap balasan bantuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang dibantu 

tetap bertekad untuk membalas. Tentu banyak motif yang mendasari hal ini. Salah 

satu di antaranya adalah rasa syukur terhadap bantuan yang pernah diterima. Sehingga 

ia sangat berharap dapat membalas kebaikan orang yang pernah membantunya itu 

dimasa mendatang. Sekali lagi, keinginan membalas inilah yang membuat mereka 

merasa “berutang”. Sehingga lahirlah istilah inrang tassisingar, yang diterjemahkan 

oleh Ansaar sebagai “budi dibalas dengan budi.”68  

Dari uraian ini, peneliti mengamati bahwa istilah inrang tassisingar lahir 

sebagai respon terhadap budaya dan kearifan lokal yang telah berlaku dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat telah menyadari bahwa keberadaan 

mereka hadir bersamaan dengan tanggung jawab sosial antara satu sama lain. 

Selanjutnya apabila mereka menerima dan memperoleh bantuan dari warga yang lain, 

 
67Tim Penulis Fakultas Psikologi UI, Psikologi Sosial, h. 131. 

68Silahkan lihat kembali pembahasan ini di Bab II, halaman 55. 
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maka mereka juga telah memahami bahwa bantuan tersebut tidak semestinya hanya 

berlaku bagi dirinya. Ia juga memiliki tanggung jawab yang sama memberikan 

bantuan kepada yang pernah membantunya atau bahkan kepada mereka yang belum 

pernah membantunya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai norma timbal balik.   

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa setiap orang harus memiliki 

tanggungjawab sosial untuk membantu orang lain secara ikhlas, yakni tidak 

mengharap balasan bantuan dari orang yang telah dibantu. Adapun orang yang 

menerima bantuan, maka ia seharusnya menanamkan perasaan ingin membalas 

bantuan itu sendiri, sebagai bagian dari etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sebab membalas bantuan itu sendiri merupakan sebuah keutamaan, dan bahkan 

diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Meskipun demikian, harus juga dipahami 

bahwa hal ini bukanlah kewajiban mutlak. Namun itu baru dapat berlaku ketika 

seseorang memiliki kemampuan dengan ketiadaan pemaksaan. Jika interaksi seperti 

ini berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang 

harmonis, karena di dalamnya sarat dengan nilai-nilai kebaikan, sebagaimana yang 

akan peneliti bahas pada sub bab selanjutnya.  

Suatu hal yang juga tidak dapat dipungkiri, bahwa motivasi seseorang dalam 

menolong orang lain adalah adanya rasa empati. Dalam kajian Psikologi Sosial, 

diketahui bahwa salah satu motivasi munculnya perilaku prososial,69 adalah adanya 

empati. Empati menurut Robert A. Baron dan Donn Byrne, adalah kemampuan 

 
69Prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus 

menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin 

bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong. Kadang-kadang istilah prososial digunakan 

secara bergantian dengan istilah altruisme. Altruisme sendiri merupakan tingkah laku yang 

merefleksikan pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Robert 

A. Baron dan Donn Byrne, Social Psychology, terj. Ratna Djuwita dkk, Psikologi Sosial, (Jakarta: 

Gelora Aksara Pratama, 2005), h. 92. 
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merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba 

menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Empati meliputi 

komponen afektif maupun kognitif. Menurut teori ini, secara afektif orang yang 

berempati merasakan apa yang orang lain rasakan. Sedangkan secara kognitif orang 

yang berempati memahami apa yang orang lain rasakan dan mengapa. Oleh karena 

itu, empati tidak hanya seperti pernyataan “saya merasakan penderitaanmu”, tetapi 

juga, “saya mengerti penderitaanmu”.70  

Dalam budaya inrang tassisingar, empati itu ditunjukkan dalam konsep 

sianaoang pa’mai’ (kepedulian/solidaritas). Seperti yang di ungkapkan oleh Abd. 

Shamad, bahwa motivasi seseorang menolong karena rasa manao pa’mai’ 

(peduli/solidaritas).71 Adapun perasaan manao pa’mai’ itu selanjutnya 

diimplementasikan dalam bentuk meringankan beban yang dipikul orang lain. 

Demikian karena mereka memahami bahwa orang yang akan melaksanakan sebuah 

acara, membutuhkan banyak hal demi kesuksesan pelaksanaan acara. Karenanya 

mereka datang memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, baik kebutuhan berupa materi 

maupun tenaga. Inilah motivasi yang diungkapkan oleh para informan peneliti, yang 

dapat dikatakan sebagai komponen kognitif dari empati itu sendiri. 

Sedangkan secara afektif, empati tersebut di antaranya ditunjukkan oleh 

pernyataan salah satu informan—Sjafruddin Mustafa—berikut ini:  

Kammaing manyamanna tau nisanga nitulung ruae, jari musti ningarani di’o. 
Manyamang sanna’i palakang mua’ diang metulung, ya’ mesti mattulung toi ita’ 
mua’ diang (nisurung -pen.).72  

 
70Robert A. Baron dan Donn Byrne, Social Psychology, terj. Ratna Djuwita dkk, Psikologi 

Sosial, h. 92. 

71Silahkan lihat kembali pernyataan ini di halaman 81. 

72Sjafruddin Mustafa (71 Tahun), Imam Mushallah Darul Jihad Pa’leo. 



 

111 

 

Artinya: 

Begitu senangnya perasaan waktu dahulu kita pernah dibantu, jadi harus diingat 

itu. Ternyata sangat senang rasanya kalau ada yang membantu, jadi kita juga 

harus membantu kalau ada (kemampuan). 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa berada dalam posisi pernah mendapat 

bantuan menyebabkan motivasi membantu itu menjadi semakin kuat. Karena pada 

saat itu seseorang merasakan beban yang cukup berat dipikul, menjadi ringan karena 

mendapat bantuan orang lain. Dengan demikian, kemampuan merasakan menjadi 

sangat penting. Itulah yang dijelaskan oleh Hurlock bahwa empati sesungguhnya 

merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan orang lain serta 

kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Begitu juga 

Leiden dkk., menyatakan bahwa empati merupakan kemampuan menempatkan diri 

pada posisi orang lain sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri.73 

Selanjutnya, terdapat hal yang peneliti garisbawahi dari pernyataan Kusnadi, 

bahwa ketika seseorang memberikan bantuan terdapat perasaan lega dan puas. Beliau 

mengatakan:  

Kita merasa lega apabila kita dapat membantu. Ada kepuasan tersendiri yang 

kita rasakan ketika kita datang membantu. Jadi memberi tidak ada keterpaksaan 

juga. Sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan.74 

Perasaan lega dan puas pada saat membantu sesama, dapat juga disebut dengan 

perasaan bahagia. Dalam hubungannya dengan masalah ini, Robert A. Baron dan Donn 

Byrne mengemukakan teori bahwa motivasi yang mendasari perilaku prososial di 

antaranya adalah:75 

 
73Gusti Yuli Asih dan Margaretha Maria Shinta Pratiwi, “Perilaku Prososial ditinjau dari 

Empati dan Kematangan Emosi”, Jurnal Psikologi Universitas Muria Kudus 1, no. 1, (2010): h. 35.   

74Kusnadi (67 Tahun), Tokoh Masyarakat Lingkungan Baruga. 

75Robert A. Baron dan Donn Byrne, Social Psychology, terj. Ratna Djuwita dkk, Psikologi 

Sosial, h. 125-130. 
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1) Empati-altruisme. Menurut teori ini, orang yang empati menolong orang lain 

disebabkan rasanya menyenangkan untuk berbuat baik.  

2) Model mengurangi keadaan negatif. Teori ini mengungkapkan bahwa 

seseorang menolong karena mereka berada dalam suasana hati yang jelek dan 

ingin membuat diri sendiri merasa lebih baik. Dengan kata lain, perilaku 

prososial dapat berperan sebagai perilaku self-help untuk mengurangi perasaan 

negatif diri sendiri. 

3) Kesenangan empatik. Secara umum benar bahwa perasaan menjadi baik 

apabila dapat memberi pengaruh positif pada orang lain. Secara harfiah, 

memberi dapat benar-benar lebih baik dari pada menerima. Menurut 

pandangan ini, penolong memberi respon pada kebutuhan korban karena dia 

ingin merasa enak dengan berhasil mencapai sesuatu. 

4) Determinisme Genetis. Menurut teori ini menolong orang lain memaksimalkan 

kelangsungan hidup gen. 

Dari keempat teori di atas, peneliti tidak bermaksud menguji secara 

keseluruhan. Namun tiga model teoritis di antaranya: (1) empati-altruisme, (2) model 

mengurangi keadaan negatif, dan (3) kesenangan empatik, telah nyata bahwa tindakan 

menolong atau membantu dapat meningkatkan perasaan positif atau menurunkan 

perasaan negatif, sebagaimana yang dirasakan sendiri oleh Kusnadi. 

Apa yang dialami Kusnadi di atas, sejalan dengan beberapa pernyataan dan 

hasil penelitian berikut ini; Dan Baker, Direktur Program Peningkatan Kehidupan, 

menulis tentang keajaiban hubungan antara kebahagiaan dengan perbuatan baik 

kepada orang lain (altruisme). Ia mengungkapkan bahwa “Altruisme telah disebut 
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sebagai paradoks besar. Jika anda memberikan sesuatu kepada seseorang, andalah 

yang merasa paling bahagia. Memberi adalah menerima.76  

James Andreoni pada tahun 1989 menyebutkan istilah “warm glow effect”, 

dimana orang-orang yang beramal atau berbagi, akan mengalami sensasi perasaan 

positif. Perasaan positif ini diperoleh setelah tindakan mereka memberi atau 

membantu orang lain. Sebuah studi di tahun 2006 oleh Jorge Moll dari National 

Institute of Health, menemukan sejumlah area diotak yang terkait dengan 

kenyamanan, koneksi sosial, dan rasa saling percaya teraktifkan ketika memberi. Otak 

pun dicurahi endorfin dan dopamin sehingga menambah perasaan positif yang disebut 

dengan “helper’s high”.77 

Lebih dari itu, sederet penelitian yang menunjukkan adanya korelasi antara 

sikap dermawan dan kesehatan. Di antaranya penelitian Stephanie Post, yang dimuat 

dalam buku Why Good Things Happen to Good People, yang menyimpulkan bahwa, 

“Berbagi kepada sesama dapat meningkatkan kesehatan bagi penderita penyakit 

kronis.78 Demikianlah beberapa penelitian yang mengungkapkan hubungan perilaku 

menolong dengan kondisi kejiwaan setiap pelakunya. 

Selanjutnya praktek saling menolong—khususnya di Baruga—masih terjaga 

hingga saat ini, karena para orang tua selalu memperlihatkan contoh itu pada 

generasinya. Bahkan para orang tua selalu mengajarkan pentingnya saling menolong 

 
76Jalaluddin Rakhmat, Meraih Kebahagiaan, (Cet. VI; Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2012), h. 84. 

77Nadirsyah Hosen dan Maman Suherman, Hidup Kadang Begitu; Refleksi tentang Agama, 

Ilmu dan Kemanusiaan, (Cet. II; Bandung: PT Mizan Publika, 2020), h. 50-51. 

78Nadirsyah Hosen dan Maman Suherman, Hidup Kadang Begitu; Refleksi tentang Agama, 

Ilmu dan Kemanusiaan, h. 50-51. 
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disertai dengan bukti nyata yang diperlihatkan oleh mereka.79 Bukti nyata itulah yang 

direkam dari generasi ke generasi hingga tolong-menolong itu tetap terjaga. Hal ini 

juga disampaikan oleh Mukhlis dan Irfan Yusuf.  

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa keterpeliharaan 

praktek tolong-menolong dari generasi ke generasi, karena adanya proses belajar yang 

dalam psikologi sosial disebut dengan teori belajar sosial (social learning theory). 

Teori belajar sosial merupakan tingkah laku manusia yang dijelaskan sebagai hasil 

proses belajar terhadap lingkungan. Berkaitan dengan tingkah laku menolong, 

seseorang menolong karena ada proses belajar melalui observasi terhadap model 

prososial. Sebagai ilustrasi, dalam kehidupan sehari-hari, sering kali peminta 

sumbangan mencantumkan daftar nama penyumbang (fiktif) dan besar sumbangan 

yang diberikan dengan jumlah yang signifikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong 

calon penyumbang agar mau menyumbang, dan sering kali hal ini berhasil. 80 

Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa anak-anak cenderung 

merespon secara prososial setelah melihat model di media melakukan tingkah laku 

menolong. Model prososial dapat mendukung terjadinya tingkah laku menolong, 

sebaliknya model antisosial dapat menghambat tingkah laku menolong. Dengan 

demikian, seseorang dapat menjadi altruis karena lingkungan memberi contoh-contoh 

yang dapat diobservasi untuk betindak menolong.81 

Teori di atas, secara tidak langsung dibenarkan oleh Irfan Yusuf. Ia 

menekankan bahwa perilaku tolong-menolong sesungguhnya merupakan tugas para 

 
79Pernyataan seperti ini juga disampaikan oleh beberapa informan. Adapun kalimat di atas 

peneliti kutip dari Kusnadi (67 Tahun), Tokoh Masyarakat Lingkungan Baruga. 

80Tim Penulis Fakultas Psikologi UI, Psikologi Sosial, h. 126. 

81Tim Penulis Fakultas Psikologi UI, Psikologi Sosial, h. 126-127. 
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orang tua untuk memperlihatkan kepada generasi berikutnya. Sebab apabila hal itu 

sudah tidak ditampakkan, maka generasi berikutnya tidak akan memahami hal seperti 

itu.82 Maksudnya, mereka tidak akan melakukan upaya saling menolong karena dalam 

kehidupannya tidak ada contoh yang dapat ditiru. Oleh karena itulah, Irfan Yusuf 

mengungkapkan bahwa ia selalu berpesan pada istrinya agar tolong-menolong itu 

senantiasa diperlihatkan kepada anak-anaknya, supaya mereka mengetahui makna dan 

praktek tolong-menolong itu sendiri.83  

Secara faktual, orang tua memang memiliki peran besar dalam memelihara 

perilaku menolong di Kelurahan Baruga. Hasan Tola dan Saharah mengungkapkan, di 

antara pesan yang disampaikan orang tua misalnya:  

Mua’ landuro’o anna’ diang patto’do’ boyang, pe’osa le’ba’o...! Atau muirranni, 
lao le’ba’o...! Da le’ba pa’ita-itai mua’ diang najama se’iluluare’. Mua’ andiang 
materi ya’ tenaga.84  

Artinya: 

Kalau kamu melewati orang yang sedang mendirikan rumah, kamu harus 

singgah (membantu)…! Atau kamu dengar, kamu harus datang ke sana 

(membantu)...! Jangan sama sekali hanya melihat jika ada yang dikerjakan 

saudaramu (tanpa ikut membantu). Kalau tidak dapat membantu materi, maka 

bantulah dengan tenaga. 

Di samping itu, para orang tua juga mengingatkan bahwa setiap yang 

dilakukan seseorang, selalu akan melahirkan dampak pada dirinya sendiri. Seperti 

yang disampaikan oleh Abd. Hafid, bahwa orang tua beliau sering mengingatkan: 

“Apa-apa nipogau, iya toi tu’ tia pole, sangnging ma’olo tamai dialawe”85 (Apapun 

yang dilakukan, [dampaknya] akan selalu mengarah pada diri sendiri). Kebenaran 

 
82Irfan Yusuf (54 Tahun), Kepala Lingkungan Baruga. 

83Irfan Yusuf (54 Tahun), Kepala Lingkungan Baruga. 

84Hasan Tola (53 Tahun) dan Saharah (60 Tahun), Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan. 

85Abd. Hafid (63 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 
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ungkapan ini, tampak jelas dalam interaksi yang terjadi di tengah masyarakat, yakni 

tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang sering menolong, mereka juga akan 

mendapatkan pertolongan yang banyak dari masyarakat. Itulah yang diungkapkan 

oleh Hasan Tola dan Saharah: 

Biasai tu’ di’o mua’ to andang bermasyarakat, ya’ nita toi tia di’o lao andattu’u 
diang bega lao tau. Diang to tia di’o dampakna.86 

Artinya: 

Biasanya kalau orang yang tidak bermasyarakat, tidak ada juga orang 

mendatanginya. Ada dampaknya. 

Orang yang tidak bermasyarakat yang dimaksud adalah termasuk orang yang 

tidak ikut atau tidak sering berpartisipasi saling membantu dalam lingkungan 

masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah tidak akan banyak didatangi oleh 

masyarakat yang lain untuk membantunya. Dampak tersebut jelas dapat disaksikan di 

tengah-tengah masyarakat. Meskipun yang demikian tidak dilakukan secara sengaja 

berdasarkan kesepakatan dalam lingkungan masyarakat, tetapi ia telah berlaku 

sebagai sangsi alamiyah yang tidak dapat dielakkan. 

Bertalian dengan keterangan Hasan Tola dan Sahara di atas, Irfan Yusuf juga 

mengakui hal ini. Beliau mengungkapkan, “Innai di’o marete’ lamba lao’o, pasti dia-

diangto’ tu’ tia mappolei.” 87 (Siapa saja yang sering menolong orang lain, maka pasti 

banyak juga yang menolongnya). Memang dalam beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa orang lebih cenderung membantu seseorang yang pernah membantu mereka.88 

Hal ini sama dengan yang disaksikan oleh Hasan Tola dan Sahara di atas. Meskipun 

 
86Hasan Tola (53 Tahun) dan Saharah (60 Tahun), Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan. 

87Irfan Yusuf (54 Tahun), Kepala Lingkungan Baruga. 

88David O. Sears dkk, Social Pshychology, Terj. Michael Adryanto, Psikologi Sosial, Edisi 

Kelima, Jilid 2 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), h. 51. 
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mereka tidak memahami sebagai “kewajiban” menolong orang yang pernah 

menolongnya, namun hal itu tetap dilakukan sebab yang demikian merupakan 

pengejawantahan etika sosial yang seyogyanya dijunjung tinggi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam bahasa yang sederhana, seperti diungkapkan Mukhtar Hadi, 

“Orang yang tidak membalas bantuan berarti telah melanggar etika sosial.”89 

Uraian yang peneliti tuangkan di atas, sesungguhnya telah dikabarkan di dalam 

Al-Qur’an. Di antaranya QS al-Isra>’/17: 7 

Terjemahnya: 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan 

jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu bagi dirimu sendiri. 

Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan 

musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid 

(Masjid al-Aqs}a>), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan 

mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.90 

Pada ayat di atas, Allah swt. menegaskan bahwa apabila Bani Isra’il berbuat 

baik, maka hasil kebaikan itu untuk mereka sendiri. Meskipun ayat di atas 

menyebutkan Bani Isra’il, namun ketentuan yang terdapat dalam ayat ini tidak khusus 

untuk mereka sendiri, melainkan berlaku umum untuk seluruh manusia sepanjang 

masa. Dengan demikian, apabila seseorang berbuat baik, maka balasan dari kebaikan 

itu akan dirasakan sendiri oleh orang tersebut, baik di dunia maupun di akhirat.  

Oleh karena itu, Imam al-Qurt}ubi> menjelaskan bahwa firman Allah swt. yakni 

in ah}santum ah}santum li anfusikum (Jika kamu berbuat baik [berarti] kamu berbuat 

 
89Penyataan ini kembali peneliti tegaskan, sebagaimana disampaikan oleh Mukhtar Hadi (55 

Tahun), Tokoh Agama Lingkungan Baruga. 

90Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 385. 
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baik untuk dirimu sendiri), maksudnya kebaikan yang kalian lakukan akan 

memberikan manfaat yang kembali kepada diri kalian sendiri. Kemudian wa in 

asa’tum falaha> (Dan jika kalian berbuat jahat, maka [kejahatan] itu bagi dirimu 

sendiri), maksudnya maka atas kalian sendiri.91  

Dalam kitab Tafsi>r Al-Qur’a>n al-‘Az \i>m, Ibnu Kas\i>r menjelaskan bahwa makna 

ayat di atas, sama seperti firman Allah swt. dalam QS Fus}s}ilat/41: 46: 

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri 

dan barangsiapa berbuat jahat, maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya 

sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba-Nya.92 

Ibnu Kats\i>r kemudian menjelaskan ayat di atas, bahwa manfaat amal 

(perbuatan baik) itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Demikian pula perbuatan 

jahat, maka bahaya perbuatan itu akan kembali kepadanya.93 Uraian para ulama tafsir 

di atas menunjukkan bahwa dalam konteks bermasyarakat, perbuatan baik memiliki 

dampak yang baik pula bagi diri sendiri. Sebaliknya perbuatan buruk akan berdampak 

buruk pula terhadap diri sendiri. Itulah kurang lebih terjadi dalam kerangka interaksi 

antar masyarakat. Peneliti tidak bermaksud mengatakan bahwa orang yang tidak 

menolong telah berbuat kejahatan. Namun perbuatan itu—yakni tidak menolong 

padahal mampu—tidak mencerminkan interaksi yang baik dalam masyarakat. Pada 

akhirnya dampak dari perbuatan itu akan terlihat jelas pada diri mereka sendiri.  

 
91Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n; Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Juz 10, (Cet. III; Kairo: Da>r al-

Kutub al-Mis}riyyah, 1384 H/ 1964 M), h. 217. 

92Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 690-691. 

93Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qursyi> al-Bas\ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n 

al-‘Az \i>m, Juz 7, (Cet. II; t.tp: Da>r T{ayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzi>‘, 1999 M/ 1420 H), h. 185. 
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C. Tinjauan Al-Qur’an tentang Budaya Inrang Tassisingar di Kelurahan Baruga 

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat 

Hemat peneliti, untuk melihat Budaya inrang tassisingar dalam tinjauan Al-

Qur'an, maka terlebih dahulu perlu diungkap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Sebab inrang tassisingar sebagai wujud dan implementasi tolong-menolong dalam 

kehidupan masyarakat Kelurahan Baruga, sarat dengan berbagai nilai. Nilai-nilai 

tersebut akan peneliti ungkap beriringan dengan uraian Al-Qur’an terhadap nilai itu 

sendiri. Adapun nilai-nilai yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Assitulu-Tulungang (Tolong-Menolong) 

Di antara nilai-nilai yang sangat jelas terlihat dalam budaya inrang tassisingar 

adalah nilai assitulu-tulungang atau tolong-menolong. Telah menjadi tradisi dalam 

lingkungan masyarakat Baruga bahwa setiap ada warga yang membutuhkan uluran 

tangan, maka dengan sendirinya mereka tergerak untuk bersama-sama menolong dan 

membantu kebutuhannya. Semua itu dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah swt., 

serta mereka melakukannya dengan senang hati, tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. Ayat yang paling jelas dalam kaitannya dengan tolong-menolong adalah QS 

al-Ma>’idah/5: 2: 

Terjemahnya: 

……Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me-ngerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya.94  

 
94Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141-142. 
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Allah swt.—melalui ayat di atas—memerintahkan untuk tolong-menolong 

dalam kebaikan dan takwa. Ibnu ‘Abba>s berkata: kata al-birr maksudnya adalah 

sesuatu yang diperintahkan dan kata al-taqwa> maksudnya adalah menjauhi sesuatu 

yang dilarang.95  

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa makna “tolong-menolonglah dalam 

kebaikan” yaitu segala rupa kebajikan yang dituntut syara’ dan mampu menumbuhkan 

ketenangan hati. Adapun makna “janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan 

dosa,” yaitu sesuatu yang membawa durhaka kepada Allah swt., sebagaimana kamu 

jangan tolong-menolong dalam permusuhan. Beliau juga menjelaskan bahwa birr itu 

ialah memperbanyak usaha kebajikan; taqwa> adalah memelihara diri dari segala yang 

memudaratkan, baik mengenai agama ataupun dunia; dosa ialah tiap-tiap perbuatan 

maksiat; dan permusuhan ialah melampaui batasan syara’ dan ‘urf  (kelaziman) dalam 

soal muamalat dan menyimpang dari keadilan.96 

Dalam Tafsi>r al-Qurt}ubi> dikatakan bahwa kebajikan dan takwa adalah dua 

lafal yang mengandung makna yang sama. Allah mengulangi makna ini dengan lafal 

yang berbeda guna memberikan penegasan dan penekanan. Sebab setiap kebajikan 

adalah takwa dan setiap takwa adalah kebajikan. Al-Mawardi berkata bahwa Allah 

swt. menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, dan Allah pun 

menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan 

terdapat keridaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridaan manusia. 

 
95Majd al-Di>n Abu> T{a>hir Muh}ammad bin Ya‘ku>b al-Fairu>zaba>di>, Tanwi>r al-Miqba>s min Tafsi>r 

Ibnu ‘Abba>s, (Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 88. 

96Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, Juz 2, (Cet. II; 

Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1029 
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Sementara orang yang menyatukan antara keridaan Allah dan keridaan manusia, maka 

sesungguhnya sempurnalah kebahagiaannya dan luaslah nikmatnya.97 

Adapun Ibnu Khuwaizi Manda>d juga menguraikan dalam Ah}kam-nya bahwa 

tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Suatu hal yang wajib bagi seorang alim untuk menolong manusia 

dengan ilmunya, sehingga dia mau mengajari mereka. Sedangkan orang yang kaya 

wajib menolong mereka dengan hartanya. Adapun orang pemberani, (dia wajib 

memberikan pertolongan) di jalan Allah dengan keberaniannya. Dalam hal ini 

hendaknya kaum muslim itu saling membantu, layaknya tangan yang satu.98 

Seterusnya ayat di atas juga dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam 

kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat muslim. Maksudnya 

seseorang harus menolong orang lain dengan kepastian pertolongan itu menyangkut 

kebaikan dan ketakwaan.99  

Oleh karena itu, praktek inrang tassisingar apabila ditelisik berdasarkan ayat 

di atas, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhannya adalah bentuk kebaikan dan 

ketakwaan, sekaligus bukan perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian dapat terlihat 

dalam prakteknya bahwa pertolongan tersebut didasarkan pada niat yang ikhlas 

dengan harapan bernilai ibadah di sisi-Nya. Begitu juga nilai-nilai yang menyertai, 

seperti persaudaraan, solidaritas, persatuan, penghargaan, bentuk terima kasih atau 

 
97Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n; Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Juz 6, h. 47. 

98Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n; Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Juz 6, h. 47. 

99Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 

Tafsir Tematik Al-Qur’an: Hubungan Antar Umat Beragama, Jilid 1 (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 

2015), h. 74-75. 
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rasa syukur, dan silaturrahmi (sebagaimana yang peneliti akan uraikan pada 

pembahasan selanjutnya). Seluruh nilai ini tentu akan melahirkan keridaan Allah swt. 

serta keridaan manusia, sesuai dengan perintah pada ayat di atas. 

2. Palluluareang (Persaudaraan) 

Nilai yang lain dari budaya inrang tassisingar adalah palluluareang 

(persaudaraan). Palluluareang adalah sikap yang senantiasa mengedepankan rasa 

persaudaraan tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Kata palluluareang tentu 

memiliki cakupan makna yang sangat luas. Sebab di samping dapat bermakna ikatan 

persaudaraan karena hubungan keluarga, dapat pula bermakna ikatan persaudaraan 

karena hubungan antar sesama warga masyarakat, bahkan dapat bermakna ikatan 

persaudaraan antar sesama penganut agama, dimana Kelurahan Baruga dihuni oleh 

masyarakat muslim secara keseluruhan. Itulah yang diungkapkan oleh Shafiuddin 

bahwa “Di’o palluluareang, malebu mi di’o nisa’ding penafsiran ita’ di’e di Mandar. 

Luluare’ dilalang tomi, to disekitar kita di lalang tomi”100 (Kata palluluareang 

[persaudaraan] itu sudah mencakup secara keseluruhan makna dalam pemahaman 

orang Mandar. Saudara termasuk di dalamnya, begitu pula masyarakat yang ada 

disekitar, juga telah termasuk di dalamnya). 

Palluareang inilah yang senantiasa dijaga oleh masyarakat Baruga agar 

semakin erat melalui aksi saling menolong. Adapun contoh kongkrit dalam upaya 

menjaga palluluareang, melalui keterangan yang disampaikan oleh Abd. Mannan. 

Beliau menceritakan bahwa suatu waktu, ketika menemani ibunya menghadiri 

pernikahan salah satu keluarganya. Ibunya tersebut memberikan solo’101 seraya 

 
100Shafiuddin (52 Tahun), Kepala Lingkungan Simullu. 

101Solo’ merupakan sesuatu yang dibawa oleh para tamu untuk diberikan kepada pihak 

mempelai laki-laki ataupun perempuan pada saat pelaksanaan acara pernikahan. Solo’ tersebut berupa 

uang tunai yang dikemas dalam amplop, biasanya di tuliskan nama dan alamat pemberi solo’ itu sendiri. 
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berucap, “Da nitangngari issinna’a…!, Apa’ mua’ mai’di pai, andai tu’u nipake’de’ 

palluluareang”.102 (Jangan dilihat isi [amplopnya]…!, sebab kalau harus banyak 

[isinya], kita tidak lagi mengedepankan persaudaraan). Ucapan ini kemudian disambut 

dengan kalimat “Ceh indo’… syukur sanna’ma’ di’e apa’ polei taue”  (Ma… 

[panggilan pada orang tua] saya sudah sangat bersyukur karena engkau datang). 

Kalimat yang diungkapkan oleh orang tua Abd. Mannan di atas, mengesankan 

bahwa beliau berupaya membangun kesadaran tentang pentingnya mengedepankan 

persaudaraan. Memberikan solo’—sebagai bagian dari budaya masyarakat—adalah 

hal baik, namun jauh lebih penting membangun rasa persaudaraan. Oleh karena itu, 

kurang tepat ketika seseorang tidak memenuhi undangan pernikahan hanya karena 

sedang tidak dapat memenuhi pemberian solo’ sebagaimana standar masyarakat pada 

umumnya. Kesadaran mengedepankan persaudaraan juga ditunjukkan oleh penerima 

solo’ di atas, dengan mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran keluarganya, yang 

jauh lebih penting di atas tradisi memberi solo’. 

Al-Qur’an sebagai pedoman umat Islam telah jauh sebelumnya menguraikan 

persoalan persaudaraan ini, di antaranya terdapat dalam QS al-H{ujura>t/49: 10 sebagai 

berikut: 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 

antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar 

kamu mendapat rahmat.103 

 
102Abd. Mannan (38 Tahun), Kepala Lingkungan Baruga Barat. 

103Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 744. 
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Kata as}lih}u> terambil dari kata as}lah}a yang asalnya adalah s}aluh}a. Dalam 

kamus-kamus Bahasa Arab kata ini dimaknai dengan antonim dari kata fasada yakni 

rusak. Ia juga diartikan dengan makna manfaat. Dengan demikian, s}aluh}a berarti 

tiadanya atau terhentinya atau diraihnya manfaat. Sedangkan is}la>h} adalah upaya 

untuk menghentikan kerusakan atau menghilangkan kerusakan serta meningkatkan 

kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Memang ada nilai-nilai yang 

harus dipenuhi sesuatu agar ia bermanfaat atau agar dapat berfungsi dengan baik. 

Dalam konteks hubungan antar manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonisan 

relasi antar sesama. Ini berarti jika hubungan antara dua pihak retak atau terganggu, 

akan terjadi kerusakan dan hilang atau paling tidak berkurang kemanfaatan yang dapat 

diperoleh dari mereka. Ini menuntut adanya is}la>h}, yakni perbaikan agar keharmonisan 

pulih. Dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut dan sebagai 

dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan.104 

Dalam konteks hubungannya dengan budaya inrang tassisingar, saling 

membantu tersebut dilakukan dalam upaya menjaga keharmonisan hubungan 

persaudaraan antar sesama manusia. Semakin seringnya manusia saling membantu 

maka akan semakin memperkokoh ikatan persaudaraan di antara mereka. Bukan 

berarti yang tidak membantu tidak sedang melakukan upaya pemeliharaan 

persaudaraan. Tentu banyak jalan yang dapat dilakukan dalam hal ini. Namun saling 

membantu merupakan salah satu jalan yang cukup efektif untuk memelihara ikatan 

persaudaraan tersebut. 

 
104M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 12, 

(Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 596. 
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3. Sianaoang Pa’mai’ (Kepedulian/Solidaritas) 

Tidak dapat dipungkiri bahwa inrang tassisingar merupakan budaya yang lahir 

dari sikap sianaoang pa’mai’ (kepedulian/solidaritas). Sianaoang pa’mai’ muncul 

akibat sikap masyarakat yang masing-masing ingin terlibat dalam meringankan beban 

yang dipikul oleh tetangga ataupun kerabatnya. Oleh karena itu, mereka kemudian 

saling membantu satu sama lain. Itulah yang diungkapkan oleh Abd. Shamad bahwa 

“Ita’ di’e karena manaoi pa’mai—apa’ luluare’ di’e—apa’a carata anna’ diang di’o 

nipattulungang lao’o.105 (Kita atas dasar manao pa’mai’ (peduli)—karena saudara—

maka kita sangat upayakan agar dapat memberikan bantuan). 

Sianaoang pa’mai’ bukan saja sekedar dipahami sebagai bentuk kepedulian 

sebagaimana biasanya, melainkan peduli yang dilandasi oleh rasa penuh kasih dan 

sayang. Bahkan dapat disebut sebagai rasa empati yang kemudian menggerakkan 

seseorang untuk melakukan tindakan menolong. Adapun ayat Al-Qur’an yang 

berkaitan dengan persoalan ini yakni QS al-Anfa>l/8: 72 dan 74. 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan 

harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat 

kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama 

lain saling melindungi……106 

 
105Abd. Shamad (59 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 

106Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 251-252. 
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Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan 

orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada 

orang-orang Muha>jiri>n), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. 

Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.107 

Kedua ayat di atas menguraikan tentang solidaritas dan kepedulian yang tulus 

ditunjukkan oleh kaum Ans}a>r kepada kaum Muha>jiri>n. Agar dapat mengambil ibrah 

yang lebih komprehensif pada kandungan ayat di atas, sebagaimana dalam 

hubungannya dengan pembahasan ini, maka peneliti akan mengajak pembaca untuk 

melihat aspek historis yang terjadi antara kaum Muha>jiri>n dan Ans}a>r. Peristiwa 

tersebut dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad saw. bersama para pengikutnya dari 

Mekah menuju Madinah. Pengikut Nabi Muhammad saw. yang pastinya memiliki 

totalitas diri sebagai umat beliau. Sehingga militansi mereka dapat dilihat dari mental 

dan kesungguhan meninggalkan sebagian besar harta benda mereka di Mekah dan 

terpisah dari keluarganya untuk mengikuti perintah Rasulullah saw. hijrah ke 

Madinah. 

Setelah melalui perjalanan panjang dari Mekah, sampailah mereka di Madinah. 

Di sana mereka disambut oleh kemuliaan kaum Ans}a>r yang senantiasa menawarkan 

berbagai bantuan kepada kaum Muha>jiri>n. Demikian terlihat di antaranya melalui 

persaudaraan antara ‘Abd. al-Rah}ma>n bin ‘Auf dari kaum Muha>jiri>n dengan Sa‘ad bin 

al-Rabi>‘ dari kaum Ans}a>r. Sa‘ad bin al-Rabi>‘ kemudian menawarkan hartanya untuk 

dibagi dua kepada ‘Abd. al-Rah}ma>n bin ‘Auf. Bahkan dua istri yang dimilikinya 

ditawarkan kepada ‘Abd. al-Rah}ma>n bin ‘Auf agar dipilih salah satunya untuk 

dijadikan isteri. ‘Abd. al-Rah}ma>n bin ‘Auf kemudian menolak secara halus dengan 

 
107Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 252. 
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berucap, “Semoga Allah swt. memberkahimu di dalam keluarga dan hartamu.” Ia 

kemudian hanya meminta agar ditunjukkan pasar kepadanya.108 

Diriwayatkan dari Abu> Hurairah, dia berkata orang-orang Ans}a>r berkata 

kepada Nabi saw., “Bagi-bagikanlah pohon kurma di antara kami dan saudara-saudara 

kami.” Beliau menjawab, “Tidak.” Lalu mereka (golongan Ans}a>r) berkata, “Kalau 

begitu, kalian cukupkan pangan kami dan kami akan menyertakan kalian dalam 

(panen) buah kurma.” Mereka berkata, “Kami mendengar dan menaati.”109  

Suasana ini menunjukkan betapa kaum Ans}a>r memberikan sambutan yang luar 

biasa, pengorbanan, is\ar (mementingkan kepentingan orang lain atas diri sendiri), rasa 

cinta dan hati yang suci terhadap saudara-saudara mereka dari golongan Muha>jiri>n. Di 

lain pihak betapa kaum Muha>jiri>n menghargai kedermawanan tersebut dengan 

sepantasnya. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengumpulkan 

harta lewat bantuan yang diberikan, serta tidak menerima dari hal itu kecuali sekedar 

dapat menutupi kebutuhan mereka. 

Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah di atas adalah kepedulian, solidaritas, 

dan empati. Kepedulian ini telah ditunjukkan kaum Ans}a>r dengan mempersilahkan 

apa yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum Muha>jiri>n. Kepedulian yang 

mereka ajarkan adalah kepedulian sosial berjamaah. Bagaimana individu-individu itu 

digerakkan oleh rasa yang sama dan kebutuhan kebersamaan yang sama dalam satu 

ikatan persaudaraan di dalam Islam. Dalam hubungannya dengan sub bahasan ini, 

 
108Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, Juz 5, (Cet. I; t.tp.: Da>r T{u>q al-Naja>h, 

1442 H), h. 31. 

109S{afiy al-Rah}ma>n al-Muba>rakfu>ri>, Al-Rah}i>q Al-Makhtu>m, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Hila>l, t.th), 

h. 168. 
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kepedulian yang tinggi itulah yang disebut dengan sianaoang pa’mai’ yakni sikap 

peduli terhadap sesama.  

Rasulullah saw. jauh sebelumnya telah mengingatkan akan pentingnya 

kepedulian, solidaritas, dan empati yang harus senantiasa terjaga dalam masyarakat. 

Beliau bersabda: 

Artinya: 

Nu‘ma>n bin Basyi>r berkata; Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bersabda: 

“Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, 

mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota 

tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut 

merasakan sakitnya).” (HR Bukha>ri>)111 

Hadis di atas memberikan motivasi kepada manusia untuk saling berkasih 

sayang, berempati, dan bahu-membahu. Meskipun hadis tersebut menyebutkan atau 

menyeru khusus kepada mukmin. Namun kasih sayang dan empati tidak hanya 

dilakukan untuk mukmin saja melainkan kepada siapa saja yang hidup dalam 

lingkungan masyarakat. Demikian kepedulian, kasih sayang, empati, dan solidaritas 

yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kelurahan Baruga dengan konsep sianaoang 

pa’mai’. Mereka saling membantu baik untuk sara mario (acara yang kegembiraan) 

maupun atau sara masara (acara yang dibuat karena adanya musibah). 

 
110Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, Juz 8, h. 10. 

111Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 

[CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 5552.  
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4. Saling Menghargai 

Memberi maupun membalas bantuan di antaranya dilakukan atas dasar saling 

menghargai. Salah satu bentuk penghargaan atau penghormatan seseorang terhadap 

orang lain adalah dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang tersebut. 

Demikian pula jika mampu membalas, hal itu merupakan bagian dari cara seseorang 

untuk menghargai orang lain. Jika demikian maka terciptalah nuansa saling 

menghargai dalam konteks saling tolong-menolong. Itulah yang diungkapkan oleh 

Muslim Hadi bahwa tolong-menolong merupakan upaya saling menghormati antar 

sesama warga,112 yang kemudian diistilahkan dengan inrang tassisingar. Ayat Al-

Qur’an yang kemudian beliau jadikan landasan adalah QS al-Nisa>’/4: 86, sebagai 

berikut:  

Terjemahnya: 

Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu (salam) penghormatan, maka 

balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan 

itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala 

sesuatu.113 

Dalam beberapa kitab tafsir, para ulama memahami ayat di atas berkenaan 

dengan adab dan sopan santun dalam pergaulan. Khususnya tentang adab menjawab 

salam. Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mendapatkan 

pemahaman penghormatan tersebut yang tidak hanya dipahami dalam bentuk 

penghormatan non-materi (seperti salam), melainkan juga penghormatan dalam 

bentuk materi.  

 
112Muslim Hadi (63 Tahun), Imam Lingkungan Baruga. 

113Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 119. 
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Misalnya Ibnu Khuwaizi Manda>d menguraikan bahwa makna ayat tersebut 

bisa saja dikaitkan dengan hibah jika tujuannya untuk mendapatkan pahala, maka 

barang siapa yang menghibahkan sesuatu untuk mendapatkan pahala, orang yang 

menerimanya boleh memilih untuk menolak, menerimanya, ataupun membayar 

seharga barang tersebut. Di samping itu, Imam al-Qurt}ubi> juga mengungkapkan 

bahwa sahabat-sahabat Abu> H{ani>fah berkata, “Al-tah}iyyah di sini bermakna hadiah, 

berdasarkan firman-Nya au ruddu>ha>, karena tidak mungkin membalas salam dengan 

bentuk yang lebih kongkrit, sedangkan lafal tekstualnya menunjukkan tah}iyyah itu 

dilakukan dengan sesuatu yang lebih kongkrit yaitu dengan cara memberi hadiah, 

sebab padanya terdapat perintah untuk membalas hadiah tersebut dengan sesuatu yang 

kongkrit juga, jika diterima ataupun ditolak.”114  

Meskipun Imam Al-Qurt}ubi sendiri menegaskan bahwa pendapat yang sahih 

atas kata al-tahiyyah pada ayat ini adalah al-sala>m. Namun apa yang diungkapkan 

Muslim Hadi di atas, sejalan dengan yang telah diungkapkan oleh Ibnu Khuwaizi 

Manda>d dan sahabat-sahabat Abu> H{ani>fah, bahwa tah}iyyah dapat pula dipahami 

dalam bentuk materi baik hibah ataupun hadiah. Dengan demikian, penghormatan 

dalam bentuk bantuan sebaiknya dibalas dengan bantuan yang lebih, atau kalau tidak 

mampu, maka samapun juga baik (tidak masalah). Demikian adanya implementasi 

inrang tassisingar yang dilakukan atas dasar penghormatan terhadap satu sama lain.  

Saling menghormati kemudian semakin kuat oleh adanya kearifan dan falsafah 

budaya Mandar yang senantiasa ditanamkan oleh para orang tua di tanah Mandar, 

yakni “Ia nisanga to mala’bi’, ia ma’issang mappakala’bi’ di sesena rupa tau, naiyya 

 
114Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n; Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Juz 5, h. 298. 
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nisanga to matuna, ia ma’issang mattuna-tunai tau laeng.” (Orang yang mulia adalah 

orang yang bisa memuliakan sesama manusia. Sedang orang hina adalah orang yang 

suka menghina orang lain).115 Dengan berdasar atas falsafah ini, saling membantu 

merupakan wujud penghormatan terhadap sesama manusia yang sekaligus akan 

menjadikan seseorang menjadi terhormat dengan perilakunya. 

5. Nilai Persatuan 

Suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat adalah 

kesadaran tentang pentingnya persatuan antar warga. Sebagai makhluk sosial manusia 

tidak mampu menjalani hidup tanpa kehadiran orang lain. Oleh karena itu, persatuan 

dan kesatuan harus senantiasa terwujud demi terjadinya interaksi yang baik dalam 

lingkungan masyarakat itu sendiri. Shafiuddin mengungkapkan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi terpeliharanya sikap saling menolong di Kelurahan Baruga 

adalah karena persatuan dan persaudaraan yang masih kental.116 Dalam kesempatan 

lain Abd. Shamad mengingatkan pentingnya senantiasa memelihara persatuan dengan 

mengungkapkan:  

Di’e tu’ mie’ dini dikappung, mua’ pa’dami mie’ persatuan, andammo tu’u mie’. 
Jari parallu sanna’i tu’u tau mie’ di’e ita’ siari-arimbulu dilalang kappung. 
Apalah artinya mua’ tulu nadiomi tau di’o ingga’na tulu sipe’ita tumbirinni. 
Andang karanana.117 

Artinya: 

Di kampung kita ini, apabila persatuan sudah tidak terpelihara, maka tidak ada 

lagi (yang dapat kita harapkan). Jadi sangat penting bagi kita untuk selalu saling 

menjaga (saling menghargai) di dalam kampung ini. Apalah artinya jika (dalam 

 
115Kearifan dan filsafat budaya Mandar di atas dituliskan oleh Ahmad M. Sewang pada prolog 

buku Halaman Akhir 2 oleh Jalaluddin Rakhmat. Lihat Jalaluddin Rakhmat, Halaman Akhir 2; Percikan 

Pemikiran Nalar Kritis Sosial-Politik Islam (Cet. I; Jombang: Bernas Ilmu Utama, 2022), h. 45. 

116Shafiuddin (52 Tahun), Kepala Lingkungan Simullu. 

117Abd. Shamad (59 Tahun), Warga Lingkungan Baruga Barat. 
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berinteraksi antar sesama), kita (hidup) selalu saling memandang secara sinis 

(saling membenci). Tidak ada manfaatnya. 

Pesan di atas memberikan pengertian bahwa persatuan merupakan suatu sikap 

kemasyarakatan yang sangat penting untuk dijaga. Sebaliknya jika terjadi saling 

membenci maka tidak akan terjadi harmonisasi kehidupan di tengah-tengah 

masyarakat. Sesama warga tidak akan dapat saling menolong antara satu dengan yang 

lain. Inrang tassisingar telah menampakkan wujud persatuan dalam bingkai tolong-

menolong serta bantu-membantu. Nilai-nilai persatuan tersebut sesungguhnya 

merupakan amanat yang telah disampaikan oleh Allah swt. di antaranya terdapat 

dalam QS A<li ‘Imra>n/3: 103: 

Artinya: 

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah 

kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu 

dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, 

sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) 

kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 

Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk.118 

Pada ayat di atas, Allah swt. telah mengingatkan pentingnya menjaga 

persatuan dengan kalimat wala> tafarraqu> (janganlah kamu bercerai-berai). 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas‘u>d dan yang lainnya, bahwasanya makna ayat di atas 

dapat dipahami dengan larangan bercerai-berai dengan mengikuti hawa nafsu dan 

tujuan-tujuan yang beraneka ragam. Jadilah diri kalian saudara satu sama lain dalam 

 
118Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 79. 
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agama Allah swt. Apabila telah bersatu akan menjadi penghalang bagi mereka untuk 

saling memisahkan diri dan saling membelakangi.119 

Selain ayat di atas, dalam beberapa kesempatan Rasulullah saw. senantiasa 

mengingatkan pentingnya menjaga persatuan. Salah satu sabda beliau berbunyi: 

Artinya: 

Dari Abu> Mu>sa> dari Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: 

“Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan 

yang saling menguatkan satu sama lain.” Kemudian beliau menganyam jari 

jemarinya.” (HR al-Bukha>ri>).121

Hadis di atas tentunya dapat dipahami dalam makna keharusan menjaga ikatan 

persatuan, yang tidak hanya menunjukkan tentang pentingnya saling tolong-

menolong dalam urusan akhirat, tetapi juga dalam urusan dunia yang diperbolehkan. 

Sebab di dalam hadis lain riwayat Abu> Hurairah, Rasulullah saw. mengatakan bahwa 

Allah swt. akan menolong hamba-Nya, selama ia mau menolong saudaranya.122 

Di dalam hadis tersebut Rasulullah saw. menggambarkan suatu persatuan itu 

dengan menyilangkan jari-jari kedua tangannya yang saling menggenggam satu 

dengan lainnya. Persatuan itulah yang senantiasa dijaga oleh masyarakat Kelurahan 

 
119Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams 

al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n; Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Juz 4, h. 159. 

120Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, Juz 1, h. 103. 

121Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 

[CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 459. 

122Muh}ammad bin Isma‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukhtas{ar Min Umu>ri Rasulillah saw. wa sinanihi> wa Ayya>mihi>, Juz 5, h. 45. 
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Baruga dengan bersama-sama membantu seseorang yang akan melaksanakan hajatan, 

baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang dilaksanakan akibat adanya musibah 

yang menimpa. 

6. Wujud Syukur dan Tanda Terima Kasih  

Selanjutnya nilai yang terdapat dalam praktek inrang tassisingar adalah wujud 

syukur dan tanda terima kasih. Sjafruddin Mustafa menguraikan bahwa keinginan 

membalas bantuan tersebut didasari oleh rasa syukur karena beban yang pernah 

dipikul menjani ringan akibat uluran tangan orang lain. Beliau mengatakan:  

Kammaing manyamanna tau nisanga nitulung ruae, jari musti ningarani di’o. 
Manyamang sanna’i palakang mua’ diang metulung, ya’ mesti mattulung toi ita’ 
mua’ diang (nisurung).123  

Artinya: 

Begitu senangnya perasaan waktu dahulu kita pernah dibantu, jadi harus diingat 

itu. Ternyata sangat senang rasanya kalau ada yang membantu, jadi kita juga 

harus membantu kalau ada (kemampuan). 

Pengalaman pernah diringankan beban oleh orang lain menyebabkan motivasi 

membantu itu menjadi semakin kuat. Itulah wujud syukur dan tanda terima kasih yang 

kemudian diungkapkan dengan cara membalas bantuan orang lain. Meskipun rasa 

syukur dapat diungkapkan dalam bentuk pujian kepada Yang Maha Kuasa, ungkapan 

terima kasih juga dapat disampaikan secara lisan, namun jauh lebih sempurna apabila 

hal itu juga diwujudkan dalam bentuk membalas bantuan. Demikian yang 

dipraktekkan oleh warga Kelurahan Baruga dalam budaya inrang tassisingar, yakni 

wujud syukur dan tanda terima kasih diimplementasikan dalam bentuk membalas 

bantuan yang pernah diterimanya. Dalam Al-Qur’an, perintah bersyukur ditemukan 

pada QS Ibra>hi>m/14: 7: 

 
123Sjafruddin Mustafa (71 Tahun), Imam Mushallah Darul Jihad Pa’leo. 
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Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.124 

Meskipun ayat di atas, tidak menguraikan secara praktis tentang tata cara 

bersyukur, namun telah dipahami bahwa terdapat beberapa cara dalam bersyukur. 

Adapun caranya terbagi ke dalam tiga bentuk, yakni syukur dengan hati, syukur 

dengan lidah, serta syukur dengan perbuatan. Membalas bantuan itulah yang termasuk 

dalam syukur dengan perbuatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda: 

Artinya:  

Dari Abu> Hurairah, dari Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: 

“Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada 

manusia.” (HR Abu> Da>wud).126

Hadis ini mengandung pengertian bahwa orang yang tabiat dan kebiasaannya 

tidak mau berterima kasih atas kebaikan orang lain, biasanya dia juga akan 

mengingkari nikmat Allah swt. dan enggan bersyukur kepada-Nya. Demikian juga 

Allah swt. tidak akan menerima syukur seorang hamba kepada-Nya apabila hamba 

tersebut enggan mensyukuri kebaikan orang lain. Sebab, dua hal ini tentunya saling 

berkaitan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa membalas kebaikan (bantuan) 

 
124Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 346. 

125Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Is}h}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi> al-

Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wud, Juz 4, h. 255. 

126Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Asy‘as\ bin Is}h}a>q bin Basyi>r bin Syadda>d bin ‘Amr al-Azdi> al-

Sijista>ni>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 4177. 
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seseorang merupakan wujud syukur kepada manusia yang juga sebagai jalan menuju 

syukur kepada Allah swt. 

7. Sipe’i-pe’illang (Saling Mengunjungi/Silaturrahmi)  

Di antara cara memelihara silaturrahmi dalam lingkungan masyarakat yakni 

dengan cara sipe’i-pe’illang (saling mengunjungi). Saling mengunjungi dalam hal ini 

dipraktekkan dalam bentuk saling memberi atau saling membantu. Demikian yang 

diungkapkan oleh Hasan Tola ketika menjelaskan tentang praktek inrang tassisingar 

yang kemudian ditutup dengan kalimat, “Iyamo di’o nisanga sipe’i-pe’illani tau.”127 

(Itulah yang disebut dengan saling mengunjungi/silaturrahmi). Hal demikian sudah 

menjadi tradisi dalam masyarakat bahwa seseorang yang hendak melakukan 

kunjungan kepada kerabatnya senantiasa hadir bersamaan dengan bekal atau sesuatu 

yang akan diberikan kepada yang dikunjungi.  

Perintah saling mengunjungi atau mempererat silaturrahmi apabila dilihat 

dengan perspektif Al-Qur’an, maka akan didapatkan sejumlah ayat yang terkait 

dengan hal ini. Di antaranya QS al-Nisa>’/4: 1: 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu 

dari diri yang satu (A<dam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari 

dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 

kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.128 

 
127Hasan Tola (53 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Ratte, 5 November 2022. 

128Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99. 



 

137 

 

Mengutip pandangan Al-Dah}ha>k, Imam Ibnu Kas\i>r menjelaskan potongan 

ayat, , beliau berkata bahwa maksud ayat ini yakni 

bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kalian saling mengikat janji dan 

persetujuan, serta takutlah kalian memutuskan silaturrahmi, namun berupayalah 

kalian berbuat baik dan menyambungnya.129 Imam al-T{abari> juga menjelaskan bahwa 

maksud ayat tersebut yakni takutlah kalian kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta, dan takutlah kalian untuk 

memutus hubungan silaturrahmi.130  

Demikian ayat di atas memerintahkan untuk menjaga silaturrahmi sekaligus 

larangan untuk memutuskan silaturrahmi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan yang lain Allah swt. mengajak manusia agar hendaknya berbuat baik 

kepada semua kalangan. Dengan berbuat baik kepada mereka tentunya akan semakin 

memperkokoh hubungan silaturrahmi, seperti terdapat dalam QS al-Nisa>’/4: 36:  

Terjemahnya: 

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 

jauh, dan teman sejawat, ibnu sabi>l dan hamba sahaya yang kamu miliki. 

Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.131 

 
129Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l bin ‘Umar bin Kas \i>r al-Qursyi> al-Bas\ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n 

al-‘Az \i>m, Juz 2, h. 206. 

130Muh}ammad bin Jari>r bi Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-A<mali, Abu> Ja‘far al-T{abari>, Al-Ja>mi‘ 

al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz 7 (Cet. I; t.tp: Mu’assasah al-Risa>lah, 2000 M/ 1421 H), h. 522. 

131Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 109. 
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Pada ayat di atas, Allah swt. mengatur kewajiban terhadap sesama manusia. 

Sesudah Allah swt. memerintahkan agar menyembah dan beribadah kepada-Nya 

dengan tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain. Perintah mengabdi kepada 

Allah swt. diiringi perintah berbuat baik kepada ibu-bapak dan seterusnya, adalah 

suatu peringatan bahwa menjaga silaturrahmi antar sesama manusia merupakan 

sebuah kewajiban. Kata ih}sa>nan yang berakar dari kata h}asuna bermakna baik dan 

bagus, merupakan ungkapan terhadap setiap hal yang indah dan disukai. Sesuatu yang 

dikatakan baik atau bagus itu ada tiga macam yakni sesuatu yang dianggap baik oleh 

akal, sesuatu yang dianggap baik oleh hawa nafsu, dan sesuatu yang dianggap baik 

oleh indera.132 Dalam hubungannya dengan penelitian ini, dapat dipahami bahwa 

sipe’i-peillang/saling mengunjungi atau silaturrahmi dalam bentuk saling memberi 

bantuan adalah bagian dari implementasi kata ih}sa>n terhadap orang lain. Di mana 

secara akal dan indrawi, pastinya dianggap baik. 

Sejalan dengan uraian di atas, dalam sebuah hadis Rasulullah saw. 

mengungkapkan bahwa: 

Artinya: 

Dari Salma>n bin ‘A<mir dari Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bersabda: 

“Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, 

sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua; pahala sedekah dan pahala 

silaturrahmi.” (HR al-Nasa>’i>).134 

 
132Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ma‘ru>f bi Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> 

Gari>b al-Qur’a>n, Juz 1, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Qalam, 1412 H), h. 235. 

133Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khurasa>ni> al-Nasa>’i>, al-Sunan al-S{ugra> 

al-Nasa>’i>, Juz 5, (Cet. III; t.tp.: Maktabah al-Mat}bu>‘ah al-Isla>miyyah, 1986 M/ 1406), h. 92. 

134Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘aib bin ‘Ali> al-Khurasa>ni> al-Nasa>’i>, al-Sunan al-S{ugra> 

al-Nasa>’i>, dalam Kitab 9 Imam Hadist ver. 2.0 [CD ROM], Lidwa Pustaka, 2009, hadis no. 2535.  
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Hadis di atas memberi pengertian bahwa apabila seseorang memberi sedekah 

maka orang tersebut tidak hanya akan mendapatkan pahala dari sedekahnya itu, 

melainkan akan mendapat juga pahala silaturrahmi. Dengan kata lain bahwa setiap 

orang yang memberi sedekah ataupun bantuan, sesungguhnya ia juga sedang dalam 

upaya mempererat silaturrahmi. Demikian adanya inrang tassisingar yang dipahami 

dalam makna sipe’i-pe’illang, yang sebenarnya merupakan upaya menjaga hubungan 

baik antar sesama manusia, sekaligus akan melahirkan hubungan silaturrahmi yang 

harmonis khususnya dalam masyarakat Kelurahan Baruga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka beberapa hal dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Inrang tassisingar adalah tolong-menolong yang dilakukan secara bergulir 

dalam lingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan acara 

maupun kegiatan lainnya. Pemberian bantuan itu dilakukan secara ikhlas, 

dengan tidak berharap balasan bantuan dimasa mendatang. Adapun yang 

menerima bantuan, senantiasa berkeinginan dan berupaya untuk membalas 

bantuan tersebut, sehingga muncul perasaan “berutang”. Meskipun demikian, 

orang yang membantu tidak merasa memiliki “piutang” kepada orang yang 

menerima bantuan. Karenanya tidak dilakukan penagihan. Kata inrang (utang) 

pada istilah itu, dipahami sebagai bentuk penegasan agar tercipta perilaku 

saling menolong, yakni kesadaran menolong yang tidak hanya tercipta dari 

satu orang, melainkan senantiasa terimplementasi dalam kerangka interaksi 

antar individu.  

2. Penerapan budaya inrang tassisingar dilakukan dalam berbagai persiapan 

pelaksanaan acara yang terakumulasi dalam kalimat “sara mario atau sara 

masara.” Sara mario merupakan acara yang dilakukan atas dasar kegembiraan, 

seperti acara pernikahan. Sedangkan sara masara merupakan acara yang 

dilakukan karena adanya musibah, seperti acara kematian. Adapun bantuan 

yang diberikan dapat berupa beras, beras ketan, gula, terigu, uang, telur, ayam, 

kambing, air dos, dan lain sebagainya. Bantuan-bantuan itu diupayakan diingat 
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oleh yang menerima, bahkan ada sebagian kecil masyarakat yang mencatat, 

semata untuk membantu ingatan. Apabila yang membantu itu juga 

melaksanakan acara, maka yang menerima bantuan sebelumnya kemudian 

membalas bantuan itu. Baik dalam jumlah yang sama, lebih, atau kurang. 

Semuanya diukur berdasarkan kemampuan seseorang dengan tidak ada 

keterpaksaan. Bahkan ketika benar-benar belum mampu, maka tidak membalas 

pun bukanlah masalah. Tolong-menolong tersebut merupakan bukti adanya 

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Norma sosial itulah yang 

memotivasi seseorang melakukan tingkah laku menolong, yang terbagi ke 

dalam norma tanggung jawab sosial (the social responsibility norm) dan norma 

timbal balik (the reciprocity norm). Selain norma sosial, mereka juga saling 

menolong karena adanya empati terhadap sesama warga. Pada akhirnya 

tolong-menolong itu tetap terpelihara hingga saat ini karena senantiasa di 

ajarkan sekaligus dipraktekkan oleh para orang tua, yang dalam psikologi 

sosial disebut dengan teori belajar dari generasi ke generasi berikutnya. 

3. Tinjauan Al-Qur’an terhadap inrang tassisingar dapat digali dari nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang peneliti dapatkan adalah nilai 

assitulu-tulungang (tolong-menolong) QS al-Ma>’idah/5: 2; palluluareang 

(persaudaraan) QS al-H{ujura>t/49: 10; sianaoang pa’mai’ (kepedulian/ 

solidaritas) QS al-Anfa>l/8: 72 dan 74; saling menghargai QS al-Nisa>’/4: 86; 

persatuan QS A<li ‘Imra>n/3: 103; wujud syukur dan tanda terima kasih QS 

Ibra>hi>m/14: 7; dan yang terakhir adalah sipe’i-pe’illang (saling mengunjungi/ 

silaturrahmi) QS al-Nisa>’/4: 1 dan QS al-Nisa>’/4: 36. 
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B. Implikasi Penelitian 

Budaya inrang tassisingar yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat 

Kelurahan Baruga, penting untuk dipahami, dihayati, dan diperlihara dalam kehidupan 

masyarakat. Mengingat banyaknya manfaat yang ditimbulkan dari perilaku saling 

menolong. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat ekonomis yakni dapat menjadi 

jalan kemudahan pelaksanaan acara seseorang karena bantuan-bantuan yang 

diberikan. Selain itu, manfaat yang lain juga banyak didapatkan, sebagaimana tampak 

dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti nilai tolong-menolong yang 

padanya melahirkan nilai-nilai yang lain yakni nilai persaudaraan, persatuan 

kepedulian/solidaritas, saling menghargai, wujud syukur dan tanda terima kasih, serta 

nilai silaturrahmi. Selanjutnya budaya inrang tassisingar menjadi semakin menarik 

ketika dikaji dengan analisis Al-Qur’an. Sebab Al-Qur’an yang menjadi pedoman 

umat Islam senantiasa harus menjadi patokan untuk menguji keberadaan sebuah 

budaya di dalam masyarakat. Dalam hal ini, budaya inrang tassisingar merupakan 

budaya yang tentu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, atau dengan kata lain sejalan 

dengan perintah-perintah Al-Qur’an itu sendiri. 

Tinjauan Al-Qur’an terhadap budaya inrang tassisingar, menarik dikaji dan 

disebarkan ke masyarakat luas, sebab dari waktu kewaktu, pola perilaku manusia 

selalu dinamis yang tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pemahaman 

terhadap budaya ini. Perubahan pemahaman tersebut dapat memicu perubahan hukum 

di dalam masyarakat, yang tentu juga akan merambah pada dampak dan pengaruh 

yang akan ditimbulkan. Akhirnya, kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. semata, 

dan kekurangan berasal dari manusia. Dengan demikian, peneliti menyadari berbagai 

kekurangan, keterbatasan, hingga kesalahan, yang membutuhkan koreksi, teguran, 

dan kritikan dari berbagai pihak, demi kesempurnaan hasil penelitian ini. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni 

melakukan pengamatan tentang budaya inrang tassisingar di Kelurahan Baruga 

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan cara: 

1. Meninjau secara langsung lokasi penelitian, serta keadaan sekitar lokasi dan 

lingkungan. Dalam hal ini Kelurahan Baruga yang terdiri dari empat 

Lingkungan; yakni Lingkungan Baruga, Lingkungan Baruga Barat, 

Lingkungan Simullu, dan Lingkungan Tanete. 

2. Mengamati rangkaian interaksi antar sesama warga dan masyarakat di 

lingkungan Kelurahan Baruga. 

3. Mengamati budaya inrang tassisingar yang telah dikenal dan di praktekkan 

oleh masyarakat Kelurahan Baruga. 

4. Mengamati jenis-jenis atau ruang lingkup budaya inrang tassisingar di 

Kelurahan Baruga. 

5. Mengamati penerapan budaya inrang tassisingar di Kelurahan Baruga. 

6. Mengamati motif-motif interaksi budaya inrang tassisingar yang dilakukan 

oleh warga Kelurahan Baruga. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa yang anda pahami tentang tolong-menolong dalam konsep inrang 

tassisingar? Apa yang anda pahami dari makna inrang (utang) pada kalimat 

inrang tassisingar? 

2. Apa yang melatarbelakangi pemberian bantuan ini berubah makna menjadi 

inrang tassisingar? 

3. Sejak kapan inrang tassisingar dipraktekkan di Kelurahan Baruga? 

4. Bagaimana bentuk penerapan bantuan dalam bentuk inrang tassisingar?  

5. Apa saja jenis bantuan yang biasanya diberikan kepada yang menerima bantuan? 

6. Benarkah orang yang dibantu mengingat atau mencatat bantuan yang diberikan 

oleh kerabat atau masyarakat pada umumnya? 

7. Bagaimana bentuk pengembalian bantuan tersebut, apakah harus dalam bentuk 

yang sama, dan apakah harus dalam acara yang sama?  

8. Bagaimana solusi apabila pihak yang dibantu tidak mampu mengembalikan 

bantuan kepada yang telah membantu sebelumnya? 

9. Apa yang mendorong masyarakat senantiasa memelihara sikap saling bantu-

membantu? 

10. Mengapa seseorang yang dibantu “harus” mengembalikan bantuan serupa 

kepada yang pernah membantu? 

11. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam praktek inrang tassisingar di Kelurahan 

Baruga? 
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4. Drs. H. Muslim Hadi Imam Lingkungan Baruga  

5. Shafiuddin Ka. Lingkungan Simullu  

6. Haedar, A.Ma.  Imam Lingkungan Simullu  

7. Mukhlis Ka. Lingkungan Tanete  

8. Kusnadi, S.Sos. Tokoh Masyarakat  

9. Hasan Tola Tokoh Masyarakat  

10. Drs. Mukhtar Hadi, M.Pd. Tokoh Agama  

11. Drs. Mursalim  Tokoh Agama  

12. Syamsuddin, S.Sos. Tokoh Pemuda   

13. Saharah, S.Pd.I. Tokoh Perempuan  

14. Drs. Mamma’ Edial Tokoh Masyarakat/Budayawan  

15. Abd. Shamad Warga Kelurahan Baruga  

16. Abd. Hafid Warga Kelurahan Baruga  

Jumlah Informan 16 Orang 
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DOKUMENTASI WAWANCARA 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sjafruddin Mustafa, A.Ma, Imam Mushallah Darul Jihad, (7 Oktober 2022) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irfan Yusuf, Kepala Lingkungan Baruga, (7 Oktober 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shafiuddin, Kepala Lingkungan Simullu, (19 Oktober 2022) 
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Mukhlis, Kepala Lingkungan Tanete, (19 Oktober 2022) 

 

 

 

  

 

 

 

Haedar, A.Ma., Imam Lingkungan Simullu, (20 Oktober 2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syamsuddin, S.Sos., Tokoh Pemuda, (24 Oktober 2022) 
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Abd. Mannan, Kepala Lingkungan Baruga Barat, (28 Oktober 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. H. Muslim Hadi, Imam Lingkungan Baruga, (29 Oktober 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Abd. Shamad, Warga Kelurahan Baruga, (30 Oktober 2022) 
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Kusnadi, S.Sos., Tokoh Masyarakat, (31 Oktober 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Mukhtar Hadi, M.Pd., Tokoh Agama, (2 November 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Mursalim, Tokoh Agama, (2 November 2022)  



 

158 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Mamma’ Edial, Tokoh Masyarakat/Budayawan, (3 November 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abd. Hafid, Warga Kelurahan Baruga, (3 November 2022) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasan Tola dan Saharah, S.Pd.I., Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan, (5 November 2022) 
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DOKUMEN WAWANCARA 

1. Screenshot rekaman wawancara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Di antara catatan-catatan hasil wawancara  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Muhammad As’ad lahir di Baruga, Majene/Sulawesi Barat, pada 

tanggal 08 Agustus 1992. Ia merupakan anak ke delapan dari 

sembilan bersaudara dari seorang Ayah yang bernama (alm.) 

Gatti dan Ibu bernama Marjan. Ia memulai pendidikannya di SD 

Negeri 36 Inpres Baruga pada tahun 1998. Setelah itu, ia lanjut di 

Pondok Pesantren Ihyaul ‘Ulum DDI Baruga selama 6 tahun, 

sejak 2004 hingga 2010. Selanjutnya, ia hijrah ke Makassar untuk melanjutkan 

pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, dengan memperoleh 

beasiswa Bidik Misi. Ia menulis skripsi dengan judul “Pengabadian Al-Qur’an tentang 

Penghinaan terhadap Nabi Muhammad saw. (Suatu Kajian Tafsir maud}u>‘i>)”, yang ia 

selesaikan pada tahun 2014 dengan predikat cumlaude, sekaligus mengantarkannya 

masuk ke dalam deretan Alumni Terbaik.  

Pada tahun 2015, ia kembali ke kampung halaman dan diberi amanah 

sebagai Sekertaris Jurusan Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Majene. 

Tahun 2016, ia melebarkan pengabdiannya sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA 

Kecamatan Banggae Timur. Di tahun yang sama ia juga mengabdi sebagai tenaga 

pendidik di Pondok Pesantren Ihyaul ‘Ulum DDI Baruga. Setelah beberapa tahun 

mengabdi, ia kembali hijrah ke Makassar untuk kedua kalinya dan menempuh 

pendidikan Magister pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar di prodi yang 

sama, dengan mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 

(LPDP). Ia melakukan riset dengan judul “Tinjauan Al-Qur’an terhadap Budaya 

Inrang Tassisingar di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten 

Majene Provinsi Sulawesi Barat”, yang ia rampungkan pada awal tahun 2023.  
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