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KATA PENGANTAR 

 

 

، ِ نَّ إلحَْمْدَ لِِلّ
ّ
ِّئاَتِ  إ ناَ وَمِنْ سَي وْرِ أَهفُْس ِ تَغْفِرُهُ، وَهعَُوْذُ بِِلِّلِ مِنْ شُُُ تَعِيْنُهُ وَوسَ ْ مَدُهُ وَوسَ ْ نََْ

الِناَ، مَنْ  لاَّ إلِّلُ أَعَْْ
ّ
لََ إ
ّ
، وَأَشْهدَُ أَنْ لَا إ ، وَمَنْ يضُْلِلْ فلََا هَادِيَ لََُ يََْدِهِ إلِّلُ فلََا مُضِلَّ لََُ

. دًإ عَبْدُهُ وَرَسُلُُُ ، وَأَشْهدَُ أَنَّ مُحَمَّ  وَحْدَهُ لَاشَُيِكَْ لََُ

Puji syukur atas segala kenikmatan yang diberikan  Allah swt. kepada 

seluruh makhluknya terutama manusia yang bernaung di muka bumi ini. 

Kenikmatan yang berupa kesehatan, kesempatan merupakan suatu nikmat yang 

begitu besar yang patut untuk disyukuri, karena penulis masih diberikan 

kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini, dengan judul Konsep Altruisme dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian 

Tah}li>li>  QS. al-H{asyr/59:9). 

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya. 

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan 

penyelesaian pendidikan pada program strata satu jurusan Ilmu al-Qur’an dan 

Tafsir pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar 

Tahun Akademik 2018/2019. 

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak 

yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses 

penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik yang 
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telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa 
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penyusunan karya ilmiah ini, penulis hanya dapat mendoakan semoga beliau 

senantiasa mendapatkan berkah, rahmat dari dan di sisi Allah swt. Dan tidak lupa 

pula kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuannya, baik 

moril maupun materil sehingga proses pembelajaran selama di bangku kuliah 

dapat berjalan lancar. 

Ucapan terima kasih kepada Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D 

sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan Prof. Mardan, M.Ag, Dr. 

Wahyuddin, M.Hum Prof. Dr. Darussalam, M.Ag Dr. H. Kamaluddin Abunawas, 
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kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini. 

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Dekan, wakil Dekan I, II 

dan III Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, yang senantiasa membimbing 

penulis selama menempuh perkuliahan. 

Ucapan terima kasih selanjutnya penulis haturkan kepada Dr. H. Aan 

Parhani, Lc. M.Ag, Yusran, S.Th.I., M.Hum. dan Dr. Andi Muhammad Ali 

Amiruddin M.A dan Drs. H. Muhammad Ali M.Ag, selaku ketua jurusan Ilmu al-
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penulis dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir. 
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Muhammad Sadik Sabry, M.Ag dan ayahanda Dr.H.Mahmuddin.,M.Ag  selaku 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif إ
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
Zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
Mim 
 

M 
 

Em 
 ن 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 هػ 

 
Ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 
 

’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

Y 
 

Ye 
 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 

fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 
 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

ىْ|ْ...َْْاْ...َْْ  

 
d}ammah dan wau 

 

 و ـْ

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya >’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : كِيْلَ  

 yamu>tu : يمَُوْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ إلَأطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : إَلمَْدِينَْةُ إَلفَْاضِلَُ 

 al-h}ikmah : إَلحِْكْْةَُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ػػّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

َّناَ   <rabbana : رَب

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : إَلحَْقّ 

مَ   nu‚ima : هعُِّ

 aduwwun‘ : عدَُو  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّػػػػػِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علَِ  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf إل 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : إَلشَّ
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لزَْلََ   al-zalzalah (az-zalzalah) : إَلزَّ

 al-falsafah : إَلفَْلسَْفَة 

 al-bila>du : إَلبْلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تبَمُِرُوْنَ 

 ‘al-nau : إَلنَّوْعُ 

ءٌ   syai’un : شََْ

 umirtu : أُمِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
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T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُُْ فِِْ رَحَْْةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
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Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

as. = ‘alaihi al-sala>m 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
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ABSTRAK 

Nama : Very Padli 

NIM : 30300115056 

Judul : Konsep Altruisme dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tah}li>li> 
terhadap  QS. al-Taubah/59: 9) 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Altruisme dalam al-Qur’an 

terhadap QS. al-H{asyr/59: 9. Adapun permasalahan pokok yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah bagaimana al-Qur’an memaknai tentang Altruisme lalu 

dijabarkan ke dalam sub-sub masalah yaitu Bagaimana hakikat Altruisme dalam 

QS. al-H{asyr/59: 9? Bagaimana wujud Altruisme dalam QS. al-H{asyr/59: 9? 

Bagaimana urgensi Altruisme dalam QS. al-H{asyr/59: 9? Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman secara komprehensip mengenai Altruisme yang 

terdapat pada QS. al-H{asyr/59: 9.  

Penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Ilmu tafsir, 

Psikologis dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini tergolong library research. 

Pengumpulan data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis 

serta dengan menggunakan dua teknik interpretasi yaitu interpretasi tekstual dan 

interpretasi kultural terhadap literatur-literatur yang representatif dan 

mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan 

menyimpulkannya. Dan penelitian ini juga menggunakan metode tafsir tah}li>li> 
tehadap data yang terkumpul. 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa hakekat 

Altruisme pada QS. al-H{asyr/59: 9, adalah kecenderungan jiwa yang melahirkan 

sikap mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi. 

Perilaku i>s\a>r  hanya ditujukan untuk mengharapkan keridaan Allah s.w.t. sikap 

ini adalah salah satu bukti kuat dari iman yang lurus, niat yang murni dan jiwa 

yang suci. Pada saat yang bersamaan, tindakan ini juga merupakan salah satu 

faktor penopang terbesar bagi terciptanya solidaritas sosial dan kebaikan bagi 

anak-cucu Adam. Adapun wujud dari Altruisme pada QS. al-H{asyr/59: 9 yaitu 

yaitu ada tiga bentuk 1.) membangun solidaritas kemanusiaan, 2.) menumbuhkan 

rasa kasih sayang, 3.) memperkuat rasa persaudaraan Maka dari Urgensi Sifat 

altruisme dalam kehidupan perspektif QS> al-H{asyr/59: 9 yaitu, suatu perbuatan 

yang memiliki dampak positif, yang dapat menjauhkan kita dari berbagai sifat 

kebatilan. Seperti Allah akan memelihara kita dari kerakusan, ketamakan, dan 

kebakhilan. Dan pelaku Altruisme dikategorikan sebagai orang-orang yang 

beruntung. 

Implikasi yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah penulis ingin 

mengingatkan kepada pembaca terutama bagi diri pribadi penulis bahwa, 

Altruisme merupakan kecenderungan jiwa yang melahirkan sikap mengutamakan 

kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi. 



1 

 

        BAB I 

        PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai apapun dia, memiliki 

kecenderungan untuk membantu sesama dalam lingkungannya. Dalam studi 

keilmuan Psikologi Sosial, hal tersebut dinamakan perilaku prososial (Prosocial 

Behavior).1  

Perilaku prososial sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. 

Seperti yang terjadi di akhir tahun 2018, CBC news meliput berita yang dimana 

seorang pemuda muslim melihat salah satu penumpang di bus tidak memakai 

sepatu, lantas pemuda muslim tersebut melepas dan memberikan sepatunya 

kepada orang yang tak dikenal ini untuk dipakainya.
2
 Pria asal Mojokerto yang 

bernama Imam Hanafi mengatur arus lalu lintas di pertigaan jalan H.M. Yasin 

Limpo menuju Kampus UIN Alauddin Makassar hampir setiap hari mulai dari 

pagi hingga sore tanpa digaji.
3
  

Tingkah laku yang tidak sedramatis dari contoh di atas sesungguhnya 

merupakan suatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya bisa 

sangat sederhana seperti membukakan pintu untuk orang lain yang membawa 

barang, membantu teman mengambil buku di rak, membantu mendorong motor 

orang lain dengan kaki, mendonorkan darah ataupun aktif dalam kegiatan sosial. 

                                                 

1
 Gusti Yuli Asih, Perilaku Prososial Ditinjau dari Empati dan Kematangan Emosi, 

Jurnal Psikologi Universitas Muria Kudus, Vol.1 no.1 2010 h. 33 

2
 Islam Bersatulah, Beginilah Islam Di Eropa, https://youtu.be/BzAcKtJvUJK, Diakses 

pada 11 juli 2019 

3
 Rio Anthony, Atur Lalu Lintas di Gowa Tanpa Digaji, https://www.tagar.id/pria-

mojokerto-atur-lalu-lintas-di-gowa-tanpa-digaji, Diakses pada 10 juli 2019. 

 

https://youtu.be/BzAcKtJvUJK
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Sifat egoisme atau individualisme memang sifat yang sudah melekat pada 

diri manusia. Apalagi di zaman sekarang yang terus berkembang dan terobosan 

inovasi terbaru yang membuat kebutuhan manusia semakin meningkat. Karena 

tidak ingin ketinggalan arus modernisasi, sehingga obsesi akan harta duniawi 

semakin meningkat dan menjadi tidak peduli terhadap sesama manusia 

sekitarnya. Pola hidup materialistik dan mutualisme membuat manusia menjadi 

budak dari hawa nafsunya sendiri.
4
 Dengan adanya pola hidup tersebut, semangat 

persaudaraan dan rasa tolong menolong yang didasarkan atas panggilan iman dan 

kemanusiaan sudah tidak ada lagi karena rendahnya kadar iman yang dimiliki.  

Perilaku seperti menolong, meringankan beban orang lain, memberikan 

bantuan kepada orang yang kesulitan termasuk tindakan yang memberi manfaat. 

Dalam istilah psikologi, tindakan terebut dinamakan tindakan altruistik atau 

altruisme, yang memiliki arti tindakan sukarela untuk membantu orang lain 

tanpa pamrih atau ingin sekedar beramal baik.
5
 Penilitian terkait altruisme 

mendapati bahwa tindakan altruistik merupakan bagian sifat manusia yang 

ditentukan secara genetika dikarenakan keputusan untuk memberikan bantuan 

kepada orang lain melibatkan proses kesadaran sosial kompleks dalam 

mengambil keputusan yang logis.
6
  

Altruisme merupakan perbuatan mengutamakan orang lain dibanding diri 

sendiri. Dalam banyak budaya perilaku ini adalah sifat murni, dan merupakan 

substansi dalam banyak agama. Dalam budaya Inggris, konsep ini sering 

                                                 

4
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 292 

5
 Sears, Dkk, Psikologi sosial edisi XII, terj. Tri Wibowo B.S, (Jakarta: Kencana,2009), 

h..457 

6
 Sears, Dkk, Psikologi sosial edisi XII, h.467 
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diperihalkan sebagai peraturan keemasan etika. Dalam Buddhisme, ia dianggap 

sebagai sifat asas bagi fitrah manusia.
7
  

Pada konsep altruisme, mereka tidak mengistimewakan segolongan 

manusia dengan atas yang lainnya, tidak bersifat mutualisme atau saling 

menguntungkan. Akan tetapi perbuatan altruisme bersikap sama rata dan 

memberikan bantuan kepada orang lain sesuai kemampuan mereka. Salah satu 

tokoh sufi mengatakan ‚perbuatan yang memberikan bantuan kepada yang 

lainnya tidak timbul karena sikap pilih-pilih akan tetapi mendahulukan hak-hak 

makhluk seluruhnya atas hakmu tanpa membedakan apakah ia saudara, kerabat, 

guru dll.
8
 

Al-Qur’an adalah kitab yang sempurna untuk menjadi pedoman manusia 

dalam menjalani kehidupan . Di dalamnya mencakup segala perintah, anjuran dan 

larangan, baik berupa ajaran maupun petunjuk tentang aqidah, akhlak, ibadah dan 

hukum. Salah satu kata dalam al-Qur’an yang melambangkan makna altruisme 

yakni i<s\a>r yang memiliki arti ‚mendahulukan kepentingan dan hak orang lain‛.
9
 

Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-H{asyr/59: 9. 

بُّونَ  لِهِمإ يُُِ يماَنَ مِنإ قبَإ
ِ
ارَ وَالْإ ءُوا الدذ ينَ تبََوذ ِ ا نإ مَ  وَالَّذ دُونَ فِِ صُدُورِهِِإ حَاجَةً مِمذ مإ وَلَْ يََِ ِ ليَْإ

ِ
هَاجَرَ ا

لِ  مإ خَصَاصَةٌ وَمَنإ يوُقَ شُُذ هفَإسِهِ فأَوُلئَكَِ هُُِ الإمُفإ ثِرُونَ علَََ أَهإفُسِهِمإ وَلوَإ كََنَ بِِِ  ( 9حُونَ )أُوتوُا وَيؤُإ

 
Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman 

(Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 

‚mencintai‛ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka 

(Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa 

yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan 

(orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam 

                                                 

7
 Santrock, John W. Remaja, (Jakarta: Erlangga,2007), h. 315 

8
 M. Fauqi Hajjaj, Tasawuf Islam dan Akhlak, (Jakarta: Hamzah 2011). h. .355 

9
 Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Multi Karya 

Grafika,1998). h. 20-21. 
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kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah 

orang orang yang beruntung.
10

 

Makna i<s\a>r dalam al-Qur’an sejalan dengan pendapat para tokoh psikologi 

yang mendefinisikan altruisme sebagai suatu tindakan menolong yang lebih 

mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Namun terdapat perbedaan 

antara altruisme dengan i<s\a>r, jika pada konsep altruisme tidak ada batasan dalam 

hal mendahulukan orang lain dibanding diri sendiri, maka tidak sama dengan i<s\a>r. 

Mengutamakan kepentingan orang lain dibanding diri sendiri jika dilihat dengan 

hukum syar’i bisa menjadi haram. Seperti halnya kewajiban umat Islam dalam 

hal dan nilai ibadah. I<s\a>r juga bisa menjadi mubah bahkan sangat dianjurkan jika 

merujuk kepada hal yang bernilai mu’amalah atau hubungan sesama manusia. 

Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti ingin menulis dan tertarik 

untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul Konsep Altruisme dalam Al-

Qur’a>n (Suatu Kajian Tah}li>li> QS. al-H{asyr/59: 9) sehingga akan ditemukan 

gambaran yang sistematis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan dan memberi batasan masalah terhadap penelitian ini dengan 

pertanyaan bagaimana konsep altruisme dalam QS. al-H{asyr/59: 9? Untuk lebih 

memudahkan pembahasan nantinya maka peneliti membagi ke dalam beberapa 

pokok masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hakikat altruisme dalam QS. al-H{asyr/59: 9? 

2. Bagaimana wujud altruisme  dalam QS. al-H{asyr/59: 9?  

3. Bagaimana urgensi altruisme dalam kehidupan perspektif QS. al-

H{asyr/59: 9? 

                                                 

10
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata: Asbabun Nuzul dan Tafsir bil 

Hadis (Jakarta: Semesta al-Qur’an, 2014), h. 546. 
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C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan menghindari 

kesalahpahaman mengenai judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan 

terlebih dahulu beberapa term yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini 

berjudul Konsep Altruisme dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tah}li>li> 

terhadap  QS. al-H{asyr/59: 9). Untuk mengetahui alur yang terkandung dalam 

judul ini, maka penulis menguraikan maksud judul tersebut yang pada garis 

besarnya didukung dengan tiga istilah, yakni; altruisme, al-Qur’an dan tah}li>li>. 

1. Altruisme 

Dalam KBBI altruisme diartikan sebagai sifat dan perilaku seseorang 

yang mengutamakan kebahagiaan serta kesejahteraan orang lain daripada 

kebahagiaan dirinya sendiri.
11

 Secara umum altruisme diartikan sebagai suatu 

paham atau tindakan sukarela dalam membantu orang lain tanpa pamrih dan 

tanpa mengharapkan imbalan. Lebih mengutamakan kepentingan orang lain 

daripada kepentingan diri sendiri. Dalam konsep Altruisme, yang menjadi tujuan 

utama adalah kesejahteraan dan kebahagiaan yang mencakup kehidupan sosial 

dalam bermasyarakat.
12

 

2. Al-Qur’an 

Secara bahasa, al-Qur’an merupakan bentuk masdar dari kata qara'a, 

yaqra'u yang berarti bacaan.
13

 Sedangkan Ah}mad bin Fa>ris memberikan definisi 

al-Qur’an secara bahasa, bukan hanya berarti bacaan namun juga berarti 

                                                 

11
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h.44 

12
Muhammad Hadori, Perilaku Prososial, Telaah Konseptual Tentang Altruisme 

Perspektif Psikologi, (Situbondo: Jurnal Lisan al-H.  IAI Ibrahimy, 2014), Vol.6, No.1. h. 9 

13
Louis Ma’luf, al-Munji>d fi al-Lugah (Bairut: Da>r al-Masyriq, 1977), h. 711.
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mengumpulkan atau menghimpun.
14

 Manna>’ Khalil al-Qat}t}an menjelaskan bahwa 

al-Qur’an adalah mukjizat Islam yang kekal yang tidak ditelan masa karena 

kemajuan ilmu pengetahuan yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad 

saw. Untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran 

serta memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.
15

 

3. Tahli>li> 

Kata tah}li>li> berasal dari bahasa Arab yang berarti menginginkan sesuatu 

atau tidak ada sesuatu yang menyimpang atau rusak.
16

 Kajian tah}li>li> yaitu 

metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat al-Qur’an dengan 

berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surah dalam al-Qur’an dengan 

menonjolkan pengertian dan kandungan lafalnya, hubungan antar ayat, sebab 

turunnya, hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang ada kaitannya dengan ayat 

yang ditafsirkan tersebut, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama 

lainnya.
17

 Ada pula yang menambahkan uraian tentang aneka qira’at, i’rab ayat-

ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan susunan katanya.
18

  

Oleh karena itu, ciri-ciri utama metode tafsir ini antara lain sebagai 

berikut: 

a. Membahas segala sesuatu yang menyangkut ayat tersebut dari segala aspek. 

b. Mengungkapkan asba>b al-nuzu>l ayat yang dikaji (jika ada). 

                                                 

14
Abu> al-H}usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, juz 5 (Kairo: 

Da>r al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 65. 

15
Manna>’ Khali@l al-Qat}t}a>n, Maba>his\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. II; Kairo: Maktabah 

Wahbah, 1973), h. 9. 

16
Abu> al-H}usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, juz 2, h. 22.        

17
Badri Khaeruman, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur’an (Cet. I; Bandung, Pustaka 

Setia, 2004), h. 94. 

18
M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Cet. II; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 379. 
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c. Menafsirkan ayat perayat secara berurutan, dalam pembahasannya selalu 

melihat korelasi antar ayat, untuk menemukan makna penafsiran. 

d. Tafsir tah}li>li> dapat bercorak tafsir bi al-ma’s\u>r, kalau titik tekan 

pembahasannya pada riwayat, baik berupa hadis, as\ar sahabat atau pendapat 

ulama, yang kemudian dikuatkan oleh rasio (ra’yu). Sebaliknya, bisa bercorak 

tafsir bi al-ra’yi>, jika titik tekan uraiannya berdasarkan rasio, sementara 

riwayat diposisikan sebagai penguat asumsi-asumsi logika penafsiran yang 

ada. 

Para mufasir tidak seragam dalam mengoperasionalkan metode ini. Ada 

yang menguraikannya secara ringkas, ada pula yang menguraikannya secara 

terperinci. Macam-macam tafsir di bawah ini menunjukkan keragaman tersebut, 

di antaranya: tafsir bi al-ma’s\u>r, tafsir bi al-ra’yi>, tafsir sufi, tafsir fiqhi, tafsir 

falsafi, tafsir al-’ilmi dan tafsir al-adab al-ijtima>’i.19
     

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak mengangkat seluruh ayat yang 

berbicara tentang altruisme yang terdapat di dalam al-Qur’an, tetapi hanya 

mengkaji ayat QS. al-H{asyr/59: 9 dan mengaitkannya dalam konsep altruisme. 

Adapun ayat yang lainnya adalah sebagai pendukung dan penjelasan. 

Mengingat luasnya kajian tentang altruisme dalam al-Qur’an, maka untuk 

lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dalam penulisan skripsi ini, 

maka ruang lingkup pembahasan dalam skripsi tersebut mencakup konsep 

altruisme dan pandangan al-Qur’an terhadap altruisme berdasarkan QS. al-

H{asyr/59: 9 dengan menggunakan metode tafsir tahli>li>. 

                                                 

19
Tafsir bi al-ma’s\u>r (tafsir berdasarkan riwayat), tafsir bi al-ra’yi> (tafsir logika), tafsir 

bercorak sufi (tafsir bercorak tasawwuf), tafsir fiqhi (tafsir bercorak hukum), tafsir falasafi (tafsir 

bercorak filsafat), tafsir al-’ilmi (tafsir bercorak ilmiah), tafsir al-adab al-ijtima>’i (tafsir bercorak 

sosial kemasyarakatan), Lihat: Abdul H}ayy al-Farmawi, Al-Bida>ya>h fi al-Tafsi>r al-Maud}u>’i: 

Dira>sa>h Manhajiyyah Maud}u>’iyyah, terj. Rosihin Anwar, Metode Tafsir Maud}u>’i (Cet. I; 

Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 24. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Setiap penelitian membutuhkan kajian pustaka dan dianggap sebagai hal 

yang esensial dalam penelitian. Hal itu tidak terlepas dari fungsinya sebagai tolak 

ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian.
20

 Untuk 

kepentingan ini, penulis telah melakukan kajian pustaka, baik kajian pustaka 

dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, maupun kajian pustaka dalam 

bentuk buku-buku atau kitab-kitab.  

Kajian tentang altruisme telah banyak dilakukan oleh para pakar, 

khususnya tokoh Filsafat dan Psikologi. Sejauh telaah yang penulis lakukan, 

masih jarang karya ilmiah yang secara khusus membahas altruisme yang 

berkaitan dengan aspek al-Qur’an, baik berupa artikel, skripsi, tesis dan disertasi. 

Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mencoba 

mengkolaborasikan mengenai konsep altruisme dengan nilai-nilai Islam, Pertama 

yakni, penelitian yang dilakukan oleh Imam Sutomo dengan judul ‚Altruisme 

Dalam Kehidupan Masyarakat Plural : Studi Pemikiran Nurcholish Madjid‛. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitiannya 

adalah tentang konseptualisasi keilmuan mengenai moral dalam kehidupan 

masyarakat plural serta rumusan pemikiran Nurcholis Madjid tentang altruisme 

dan moralitas lain yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat 

plural di Indonesia.
21

 Persamaan penelitian Imam Sutomo dengan peneliti yakni 

sama-sama  mengkaji perilaku tentang altruisme. Dan yang menjadi perbedaan 

adalah pada penelitian Imam Sutomo berfokus pada pemkiran Nurcholis Madjid, 

                                                 

20
Abdul Gaffar, I’lal al-Hadis (Rekonstruksi Metodologis atas Kaidah Kesahihan Hadis), 

Disertasi (Samata: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 23.  

21
Imam Sutomo, Altruisme Dalam Kehidupan Masyarakat Plural: Studi Pemikiran 

Nurcholish Madjid, (Disertasi : UIN Sunan Kalijaga, 2008) 
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walaupun mencantumkan beberapa ayat dalam al-Qur’an yang semakna dengan 

altruisme, akan tetapi tidak mengutip khusus ayat yang terdapat pada Q.S al-

H{asyr/ 59:9. Sedangkan penulis akan mengkaji altruisme dengan pendekatan 

tafsir tah{li>li>  yang terdapat pada Q.S al-H{asyr/ 59:9. 

Kedua, penelitian oleh Nurul Fuadi yang berjudul ‚Konsepsi Etika Sosial 

Dalam Al-Qur’an‛. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode tafsir tematik terhadap fokus penelitiannya. Persamaan 

dengan penulis adalah tentang aspek-aspek etika sosial yang diantaranya 

termasuk prinsip ta’a>wun (tolong menolong), karakteristik penerapan etika sosial 

dalam masyarakat dan aktualisasi nilai-nilai etika sosial dalam kehidupan 

masyarakat menurut Al Qur‟an.
22

 Sedangkan perbedaannya, peneliti ingin 

mengembangkan etika sosial yang terdapat pada Q.S al-H{asyr/ 59:9 dengan 

pendekatan tafsir agar dapat di operasionalkan dalam kehidupan. 

Ketiga, jurnal penelitan oleh Mohammad Takdir yang berjudul ‚Kekuatan 

Terapi Syukur dalam Membentuk Pribadi yang Altruis‛. Penelitian kualitatif ini 

dengan menggunakan pendekatan psikologi Qur’ani dan psikologi positif  yang 

fokus penelitiannya adalah tentang konsep dan cara bersyukur untuk membentuk 

pribadi yang altruistik.
23

 Sedangkan penulis ingin membahas altruisme dengan 

pendekatan tafsir tah{li>li>  yang terdapat pada Q.S al-H{asyr/ 59:9.  

Keempat, jurnal penelitian oleh Sumar dengan judul ‚Potret Altruisme 

Masyarakat Bugis Bangka dalam Meningkatkan Hubungan Baik dengan 

Masyarakat Melayu Bangka‛. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

untuk memperoleh manfaat sifat altruisme dalam menjalin dan meningkatkan 

                                                 

22
Nurul Fuadi, Konsepsi Etika Sosial Dalam Al-Qur’an, (Disertasi : UIN Sunan Kalijaga, 

2009). 

23
 Mohammad Takdir, Kekuatan Terapi Syukur dalam Membentuk Pribadi yang Altruis, 

(Jurnal: Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA), Madura, 2017). 
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hubungan manusia terkhusus pada masyarakat Bugis Bangka dengan Bugis 

Melayu. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan berlandaskan pada QS.al-H{asyr/59:9 untuk mengkaji lebih 

lanjut makna altruisme.
24

  

Kelima, penelitian oleh Dwi Siska yang berjudul ‚Kebaikan (al-T{ayyib) 

dan Balasannya dalam Al-Qur’an‛. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan menggunakan metode tafsir maudhu>’i dengan fokus 

penelitiannya adalah tentang term-term berbuat baik dalam al-Qur’an seperti al-

birr, al-ma’ru>f, al-Ih{sa>n, al-khair, al-sa>lih. Pada term berbuat baik dalam al-

Qur’an seperti al-birr, al-ma’ru>f, al-Ih{sa>n memiliki kesamaan arti pada prososial 

yang merupakan perilaku yang menguntungkan orang lain, yang meliputi 

kebersamaan, kerjasama, kooperatif dan altruisme. Penelitian dari Dwi Siska 

mengarah kepada hal yang lebih luas dalam bentuk prososial sedangkan peneliti 

ingin mengkaji prososial terkhusus kepada sifat altruisme dengan berlandaskan 

QS.al-H{asyr/59:9.
 25

 

E. Metodologi Penelitian 

Pada dasarnya, metodologi penelitian berisi tentang metode apa saja yang 

digunakan oleh peneliti dalam tahap-tahap penelitian. Tahapan tersebut meliputi: 

jenis penelitian, metode pendekatan, pengumpulan data,  pengolahan dan analisis 

data, serta teknik interpretasi data.
26

 Maka peneliti akan menguraikan tahapan-

tahapan tersebut terkait penggunaannya dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

                                                 

 
24

 Sumar, Potret Altruisme Masyarakat Bugis Bangka dalam Meningkatkan Hubungan 

Baik dengan Masyarakat Melayu Bangka, (Jurnal penelitian: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 

Bangka Belitung, Vol.8 No.1, 2017) 

25
 Dwi Siska, Kebaikan (al-T{ayyib) dan Balasannya dalam Al-Qur’an, (Skripsi: UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).  

26
 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i@ , h. 207. 



11 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk 

kepustakaan (library research).
27

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan secara alami, apa adanya, dalam situasi normal dan tidak dapat 

dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.
28

  

Pada penelitian ini, penulis mengacu pada QS. al-H{asyr/59: 9 yang 

menjelaskan tentang Altruisme, kemudian ayat tersebut dianalisis menggunakan 

metode tafsir tah}li>li>. 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan berarti sebuah proses, perbuatan, cara mendekati sebuah 

objek. Dalam bahasa arab istilah ini disebut al-Ittijah al fikri (arah pemikiran), 

sedangkan dalam bahasa inggris digunakan kata approach. Sehingga makna 

pendekatan sebagai cara kerja yaitu wawasan ilmiah yang digunakan seseorang 

untuk mempelajari suatu objek dan aspek-aspek objek yang dibahas.
29

 

Terkait dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan tafsir, yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan kandungan 

makna dari ayat al-Qur’an melalui tafsiran ulama atau sumber lainnya, 

kemudian memberikan analisis kritik da komparatif.
30

 

                                                 

27Library reseacrh yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi 

dengan bantuan buku, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang terkait dengan penelitian penulis. 

Lihat: Arifuddin, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.  

28
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 

XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12.  

29
Abdul mu’in salim,dkk., metodolgi penelitian tafsir Maudhu’i (Yogyakarta: Pustaka al- 

Zikra,2011), h. 98. 

30
Abdul mu’in salim,dkk., metodolgi penelitian tafsir Maudhu’i (Yogyakarta: Pustaka al-

Zikra, 2011), h. 100. 
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b. Pendekatan sosiologi, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari hidup 

bersama dalam masyarakat
31

. hubungan antara manusia dengan manusia, 

manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun 

non formal, baik statis maupun dinamis.
32

 

c. Pendekatan psikologi, yaitu pendekatan yang bertuajuan untuk melihat 

keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama. Pendekatan psikologi bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena keberagaman manusia yang di jelaskan dengan 

mengurai keadaan jiwa manusia.
33

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Secara leksikal pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan, 

mengumpulkan, penghimpunan dan pengerahan. Data adalah keterangan yang 

benar dan nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian 

(analisis atau kesimpulan). Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan 

sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data 

yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian sekaligus 

menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondensasi teori 

yang dihasilkan.
34

   

Untuk penelitian ini, penulis mengadakan pengumpulan data terlebih 

dahulu, yakni pengumpulan data kepustakaan (library research). Dalam 

penelitian kepustakaan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian 

                                                 

31
Soejono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar (Cet.I: Jakarta:CV Rajawali,1928), h.18. 

32
Faisar Ananda Arfa, dkk, Metode Studi Islam: Jalan tengah memahami Islam (Cet.I: 

Rajawali Press,2015), h.154. 

33
Ma’mun Mu’min, Pendekatan Studi Islam (Suatu Tinjuan Lingkup Perspektif dan 

Orientasi), Idea Press:Jakarta,2015,h.81 

34
Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i> (Yogyakarta: Pustaka 

al-Z|ikra, 2010), h. 109-111 
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dan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku dan catatan lainnya yang 

memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian ini.  

Mengingat penelitian ini terkait dengan penelitian tafsir maka data 

primer
35

 dalam penelitian ini adalah kitab suci al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir. 

Sedangkan yang menjadi data sekunder
36

 penulis menggunakan buku-buku 

keislaman dan artikel-artikel yang membahas secara khusus tentang prososial dan 

altruisme serta buku-buku yang membahas secara umum dan terperinci mengenai 

pembahasan tersebut. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, 

maka penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat 

kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menganalisis makna-makna yang terkandung 

dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan altruime. Adapun langkah yang ditempuh 

sebagai berikut; 

a. Teknik Pengolahan Data  

Dalam penelitian ini, langkah yang ditempuh dalam pengolahan data 

dengan menggunakan pola tafsir tah}li>li> yaitu: 

1) Menyebutkan ayat yang akan dibahas dengan memperhatikan urutan ayat 

dalam mushaf . 

2) Menganalisis kosakata atau syarah al-mufrada>t. 

3) Menerangkan hubungan muna>sabah, baik antar ayat maupun antar surah. 

                                                 

35
Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

perorangan, kelompok dan organisasi. Lihat Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation 

dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 29.  

36
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (dihasilkan dari pihak lain) atau digunakan oleh lembaga-lembaga yang bukan 

merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Lihat 

Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, h. 138. 
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4) Menjelaskan asba>b al-nuzul ayat tersebut sehingga dapat membantu   

memahami ayat dibahas (jika ada). 

5) Memberikan garis besar maksud ayat sehingga diperoleh gambaran   

umum maksud dari ayat tersebut. 

6) Memperhatikan keterangan-keterangan yang bersumber dari ayat lain, 

Nabi saw, sahabat, tabi’in dan para mufasir. 

7) Memberikan penjelasan tentang maksud ayat tersebut dari berbagai 

aspeknya pada penjelasan yang telah diperoleh. 

b. Analisis Data  

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; 

1) Deduktif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan berangkat dari data 

yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
37

 

Penelitian ini menggambarkan pertama kali dengan membahas tentang 

altruisme secara umum lalu menjabarkannya secara spesifik lalu 

mengaitkannya dengan QS. al-H{asyr/59: 9 kemudian ditafsirkan 

menggunakan ayat, hadis Nabi, penafsiran tabi’in maupun ulama tafsir.    

2) Induktif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan berangkat dari data 

yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
38

 

Penelitian ini berusaha mengkaji secara khusus altruisme dengan melihat 

penafsiran ayat, hadis Nabi, penafsiran tabi’in maupun ulama tafsir yang 

berhubungan dengan  QS. al-H{asyr/59: 9 

 

 

 

                                                 

37
St. Sutarni dan Sukardi, Bahasa Indonesia 2 (Cet. I; Jakarta: Quadra, 2008) h. 8. 

38
St. Sutarni dan Sukardi, Bahasa Indonesia 2, h. 8. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hakikat altruisme dalam QS. al-H{asyr/59: 9. 

2. Untuk mengetahui wujud altruisme dalam QS. al-H{asyr/59: 9. 

3. Untuk mengetahui urgensi sifat dan perilaku altruisme perspektif QS. al-

H{asyr/59: 9. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini mencakup dua hal, yakni kegunaan 

ilmiah dan kegunaan praktis: 

1. Kegunaan ilmiah, yaitu mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah 

ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir. 

2. Kegunaan praktis, yaitu dengan mengetahui hakikat tentang altruisme 

dalam al-Qur’an akan menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan 

rujukan atau pertimbangan dalam menjalani kehidupan, baik dalam 

kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Selain itu, agar dapat 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap kebesaran dan 

kekuasaan Allah swt. 



16 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ALTRUISME 

A. Altruisme  

1. Pengertian Altruisme 

Altruisme merupakan istilah yang diambil dari kata autrui yang 

merupakan bahasa Spanyol yang mempunyai arti orang lain. Sedangkan dalam 

bahasa Latin altruisme berasal dari kata alter yang berarti yang lain atau lain
1
. 

 Dalam bahasa Inggris altruisme disebut altruism yang berarti 

mementingkan kepentingan orang lain. Lebih jelasnya lagi dalam kamus ilmiah 

menerangkan bahwa istilah altruisme mempunyai arti suatu pandangan yang 

menekankan kewajiban manusia memberikan pengabdian, rasa cinta, dan tolong-

menolong terhadap sesama/orang lain.
2
 

Santrock mendefinisikan bahwa altruisme adalah tindakan atau perilaku 

yang merefleksikan pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi 

kebaikan atau manfaat dan kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan, balasan sosial, maupun materi dalam bentuk apapun bagi dirinya 

sendiri.
3 

Auguste Comte mendefinisikan perilaku altruistic dengan membaginya 

kedalam dua bentuk, yaitu perilaku menolong yang altruis dengan perilaku 

menolong yang egois. Menurutnya dalam memberikan pertolongan, manusia 

memiliki motif (dorongan), yaitu altruis dan egois. Kedua dorongan tersebut 

sama-sama ditujukan untuk memberikan pertolongan. Perilaku menolong yang 

egois tujuannya justru memberi manfaat untuk diri si penolong atau dia 

mengambil manfaat dari orang yang ditolong. Sedangkan perilaku menolong 

                                                             

 
1
 Risa Agustin, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Serba Jaya), h. 22 

 
2
 Lorent Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta : PT. Gramedia, 2005), h. 41  

 
3
 Sarwono & Eko, Psikologi Sosial, (Jakarta : Salemba, 2009) h. 124 
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altruis yaitu perilaku menolong yang ditujukan semata-mata untuk kebaikan 

orang yang ditolong.
4
 

Orang yang mementingkan kepentingan orang lain dari pada kepentingan 

kepentingan dirinya disebut altruis. Dan pandangan tentang mementingkan orang 

lain disebut altruisme. Sedangkan sifat mengutamakan kepentingan orang lain 

disebut altruistis/altruistic.
5
 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku altruistis 

merupakan perilaku yang mengutamakan orang lain dengan cara membantu 

ataupun menolong dengan upaya memberikan manfaat bagi orang lain tetapi  

tidak melanggar norma dan dilakukan secara suka rela tanpa mengharap imbalan 

dari perbuatan yang telah ia lakukan. 

2. Sejarah Penggunaan Kata Altruisme 

 Istilah altruisme (altruism) digunakan pertama kali pada abad ke-19 oleh  

tokoh filsuf yang bernama Auguste Comte. Altruisme berasal dari kata Yunani 

‚alter‛ dan ‚ui‛ yang berarti orang lain. Kemudian di populerkan dalam bahasa 

inggris oleh George H. Lewes pada tahun 1853 dan mulai dikembangkan oleh 

ilmuan lainnya dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, 

antropologi, dan lain-lain dengan menggunakan istilah tersebut.
6
 

 Dalam perkembangan istilah altruisme, memang baru di gunakan pada 

abad ke-19 akan tetapi aspek-aspek dan nilai-nilai dalam perilaku altruisme 

sudah diterapkan jauh sebelumnya. Karna sebelum penggunaan kata tersebut, 

                                                             

 
4
 Desmita, Psikologi Perkembangan, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h. 131-132  

 
5
 Risa Agustin, Kamus Ilmiah Populer, h.22   

 
6
 Nial scott & Jonathan Seglow, Altruisme:Concept in the Social Science, (New York: 

Two Pen Plaza, 2007) h. 1 
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baik manusia yang mempunyai agama dan berbagai adat dan budaya dalam 

kehidupan bermasyarakat sudah diterapkan nilai dan perilaku altruisme.
7
  

 Dalam budaya seperti di Inggris, konsep altruisme sering diperihalkan 

sebagai peraturan keemasan etika. Dalam Buddhisme altruisme dianggap sebagai 

asas fitrah manusia.
8
 Dalam agama Hindu juga diajarkan rasa suka untuk 

menolong dan toleransi dalam beragama.
9
 Begitu pula dalam agama Islam, nilai 

dari perilaku altruisme bahkan di perintahkan dalam kitab suci Al-Qur’an dengan 

term seperti i<s\a>r  dan ta’a>wun.  

3. Aspek-Aspek Perilaku Altruisme 

 Alruisme tidak dapat diukur menggunakan angka, namun bisa analisis 

melalui perbuatan-perbuatan yang tampak dan dapat diindra oleh panca indra. 

Untuk mendeteksi seberapa besar tingkat altruis seseorang kita dapat 

mengukurnya lewat aspek-aspek atau karakteristik altruisme. 

 Menurut Myers karakteristik seseorang yang memiliki sifat altruis yaitu 

orang yang memiliki lima sifat pada dirinya,
10

 sifat tersebut yaitu : 

a. Empati 

 Perilaku altruistis akan terjadi dengan adanya empati dalam diri 

seseorang. Seseorang yang paling altruis merasa diri mereka paling bertanggung 

jawab, bersifat sosial, selalu menyesuaikan diri, toleran, dapat mengontrol diri, 

dan termotivasi untuk membuat kesan yang baik. 

 

                                                             

 
7
 David Sloan Wilson, Does Altruism Exist?:Culture, Genes, and the Walfare of Others, 

(London: Yale University Press, 2015) h.73 

 
8
 John W. Santrock, Remaja, (Jakarta: Erlangga,2007), h. 315. 

 
9
Sa’roni Imam, Metode Dakwah Bil Hal dalam Film Bajrangi Bhaijaan : Analisis 

Semiotika Roland Barthes Terhadap Perilaku Prososial, (Skripsi: Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya, 2016). Hal 73 

 
10

 David G. Myers, Psikologi Sosial..., h. 187-229 
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b. Belief On A Just World (Meyakini Keadilan Dunia) 

 Seorang yang altruis yakin akan adanya keadilan di dunia (just world), 

yaitu keyakinan bahwa dalam jangka panjang yang salah akan dihukum dan 

yang baik akan dapat hadiah. Orang yang keyakinannya kuat terhadap 

keadilan dunia akan termotivasi dengan mudah menunjukkan perilaku 

menolong. 

c. Sosial Responsibility (Tanggung Jawab Sosial) 

 Setiap orang bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan orang 

lain, sehingga ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan orang 

tersebut harus menolongnya. 

d. Kontrol Diri Secara Internal 

 Karakteristik dari perilaku altruistik selanjutnya adalah mengontrol 

dirinya secara internal. Hal-hal yang dilakukan dimotivasi oleh kontrol dari 

dalam dirinya (misalnya kepuasan diri). 

e. Ego yang Rendah 

 Seseorang yang altruis memiliki keegoisan yang rendah. Dia lebih 

mementingkan orang lain dari pada dirinya sendiri. 

 Adapun aspek-aspek dari perilaku Altruis menurut Emile Durkheim
11

 

adalah sebagai berikut: 

1. Menolong sesama tanpa pamrih 

2. Tidak egois 

3. Bersedia berkorban 

4. Peka dan siap bertindak demi membantu sesama 

5. Mempunyai rasa belas kasihan 

                                                             

 
11

 Emile Durkheim, Pendidikan Moral Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi 

Pendidikan, (Jakarta:Erlangga,1990), h. 150-167 
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6. Murah hati 

7. Tidak tegaan 

8. Penuh kasih sayang. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sifat Altruisme 

 Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan 

altruisme kepada orang lain. Menurut Sarwono dipicu oleh : 

a. Pengaruh Situasi 

 Pengaruh situasi ini merupakan pengaruh eksternal yang diperlukan 

sebagai motivasi yang memungkinkan timbul dalam diri individu pada situasi 

itu. Adapun pengaruh ini terdiri atas : 

1.  Kehadiran Orang Lain 

 Faktor yang berpengaruh pada perilaku menolong atau tindakan 

menolong orang lain yang kebetulan berada bersama kita ditempat kejadian. 

Semakin banyak orang lain, semakin kecil kecenderungan orang untuk 

menolong. Begitu juga sebaliknya, orang yang sendirian cenderung lebih 

bersedia menolong. 

2. Menolong Jika Orang Lain Menolong 

 Sesuai dengan prinsip timbal balik dalam teori norma sosial, adanya 

individu yang sedang menolong orang lain akan lebih memicu kita untuk ikut 

menolong. 

3. Desakan Waktu 

 Biasanya orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung untuk tidak 

menolong, sedangkan orang yang santai lebih besar kemungkinannya untuk 

memberi pertolongankepada yang memerlukan. 
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4. Kemampuan yang dimiliki 

 Bila individu merasa mampu dalam melakukan pertolongan, ia akan 

cenderung menolong. Sebalik bila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk 

menolong, ia tidak akan melakukan perbuatan menolong. 

b. Pengaruh Dari Dalam Diri Individu 

 Pengaruh dari dalam diri individu sangat berperan dalam perilaku 

individu dalam berperilaku menolong. Pengaruh dari dalam diri tersebut yaitu 

kadar perasaan empati, faktor sifat atau keturunan, dan keyakinan.
12

 

 

B. Term Altruisme dalam Al-Qur’an 

1. I<s\a>r 

Term I<s\a>r terdapat dalam QS. al-H{asyr/59: 9.  

دُونَ فِِ صُدُورِ  مْ وَلَْ يََِ ليَِْْ
ّ
بُّونَ مَنْ هَاجَرَ ا يماَنَ مِنْ قبَْلِهِمْ يُُِ

ّ
ارَ وَالْْ ءُوا الدذ ينَ ثبََوذ ِ ا وَالَّذ هِِْ حَاجَةً مِمذ

مْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُُذ هفَْسِهِ فأَوُمئَكَِ   ( 9هُُِ اممُْفْلِحُونَ )أُوثوُا وَيؤُْثِرُونَ ػلَََ أَهفُْسِهِمْ وَموَْ كََنَ بِِِ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman 

(Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 

'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka 

(Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa 

yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan 

(orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka 

dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, 

mereka Itulah orang orang yang beruntung.
13

 

 

 Dalam Al-Qur’an terdapat kata i<s\a>r yang memiliki makna serupa dengan 

altruisme yakni mendahulukan kepentingan orang lain atas diri sendiri. Kata 

                                                             

12
Sarlito Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial.(Jakarta :PT. Raja Grafindo 

Persada,1999), h.336 

13
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata: Asbabun Nuzul dan Tafsir bil 

Hadis (Jakarta: Semesta al-Qur’an, 2014), h. 546. 
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i<s\a>r dalam Al Qur’an hanya disebutkan 1 kali sebagaimana  yang tercantum 

pada surah al Hasyr ayat 9, namun terdapat terminologi yang terkait dan dapat 

dicari relevansinya dengan altruisme sangat melimpah, karena ajaran Islam 

memberikan porsi besar dalam layanan sosial.  

 Menurut Abdullah Nasih ‘Ulwan dalam Tarbiyah al-Aulad fi< al-Islam, 

merupakan kecenderungan jiwa yang melahirkan sikap mengutamakan 

kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi. Jika perilaku itsar 

hanya ditujukan untuk mengharapkan keridaan Allah swt, maka tindakan ini 

menjadi salah satu bukti kuat dari iman yang lurus, niat yang murni dan jiwa 

yang suci.
14

 Pada saat yang bersamaan, tindakan ini juga merupakan salah satu 

faktor penopang terbesar bagi terciptanya solidaritas sosial dan kebaikan bagi 

anak-cucu Adam. 

 

2. Ta’a>wun 

Term ta’a>wun terdapat pada QS.al-Ma>’idah/5: 2. 

هْرَ امحَْرَامَ وَلَْ امهَْدْيَ وَلَْ امقَْلََئِدَ  ِ وَلَْ امشذ لُّوا شَؼَائِرَ اللَّذ ينَ أمَٓنوُا لَْ تُُِ ِ َا الَّذ يَن امبَْيْتَ يََ أَيُُّّ وَلَْ أمِّٓ

ذَا حَ 
ّ
مْ وَرِضْوَانًً وَا ِ وكُُْ امحَْرَامَ يبَْتَغُونَ فضَْلًَ مِنْ رَبِِّ نَأنُٓ قوَْمٍ أَنْ صَدُّ ذكُُْ ش َ رمَِن للَتُُْْ فاَصْطَادُوا وَلَْ يََْ

ثِْْ وَامْ 
ّ
ذقُوا غَنِ اممَْسْجِدِ امحَْرَامِ أَنْ ثؼَْتَدُوا وَثؼََاوَهوُا ػلَََ امبِِّْ وَامتذقْوَى وَلَْ ثؼََاوَهوُا ػلَََ الْْ ؼُدْوَانِ وَاث

َ شَدِيدُ امؼِْ  نذ اللَّذ
ّ
َ ا  ( 2قَابِ )اللَّذ

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qala>’id, 

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 

sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka 

                                                             

14
 Abdullah Nasih ‘Ulwan, ‚Tarbiyyah al-Aulad fi< al-Islam‛, Ensiklopedi Metodologi Al-

Qur‟an Jilid 5(Kehidupan Sosial), (Jakarta : Kalam Publika, 2010.) h. 40  
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menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
15

 

 Menurut Hamka, ta’a>wun adalah sikap tolong menolong dan bantu 

membantu. Dalam tafsirnya beliau menjelaskan, ‚Diperintahkan hidup tolong 

menolong dalam membina al-birr‛, yaitu segala ragam dan maksud yang baik 

dan berfaedah, yang didasarkan pada menegakan takwa; yaitu mempererat 

hubungan dengan Tuhan. Dan janganlah bertolong- tolongan atas berbuat dosa 

dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia. Tegasnya 

merugikan orang lain‛.
16

 

 Selanjutnya, setelah kata ta’a>wun ada kata al-birr yang dalam Kamus 

Populer Istilah Islam diartikan dengan kebaikan.
17

 Kata al-birr terungkap 

dalam al-Qur’an sebanyak 19 kali yang berasal dari kata barra, yabirru, barran 

yang artinya menurut, patuh, berbuat baik.
18

 Al-birr bisa dihubungkan kepada 

Allah dan bisa dihubungkan kepadahamba (manusia). Jika al-birr dihubungkan 

kepada manusia ‚barra al-‘abdu rabbahu>‛ artinya Allah akan memberikan 

pahala kepada ketaatan seseorang hamba yang begitu luas. Ketaatan dan 

kebaikan hamba kepada Allah tergambar dalam dua hal yaitu kebaikan dalam 

amal perbuatan dan kebaikan dalam akidah (keimanan kepada Allah swt).
19

 

                                                             
 15 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata: Asbabun Nuzul dan Tafsir bil 
Hadis , h. 108. 

16
 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), juzu’ 6, h. 114. 

17
 Intan Tri Aisyah, ‚Baik dan Buruk dalam al-Qur’an: Penafsiran Lafadz al-Ṯayyib dan 

al-Khabith,‛ (Skripsi: Uneversitas Islam Negeri Jakarta, 2015), h. 26 

18
 Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah (Beirut: Da>r al-Masyriq, 1977), h. 22.  

19
Al-Ra>gib al-As}faha>ni<, al-Mufrada>t Fi< Ghari<b al-Qur’an (Beirut: Dar al-Ma’rifah,t.t.), h. 

40.  
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  Kata al-birr yang menunjukkan kebaikan dalam amal perbuatan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Maryam/19: 32. ‚Dan berbakti 

kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi 

celaka.‛  

 Kata al-birr menunjukkan kepada Akidah (keimanan kepada Allah swt) 

sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah/2: 177. Dalam suatu 

riwayat ayat tersebut turun berkenaan dengan pertanyaan seorang laki-laki 

kepada Rasulullah saw tentang al-birr. ‚Bukanlah menghadapkan wajahmu ke 

arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan 

itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan 

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) 

hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 

menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 

kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang 

yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.‛ 

 Kata al-birr juga bisa berarti memperbanyak kebaikan. Menurut istilah 

syari’ah, al-birr berarti sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk taqarrub 

kepada Allah yakni iman, amal, shaleh, dan akhlak mulia.
20

 

 Kebajikan bukan sekadar mengarahkan wajah ke timur atau ke barat. 

Seseorang tidak dinamai orang baik hanya karena shalat semata-mata, tetapi 

orang baik, antara lain adalah yang menghiasi jiwanya dengan keimanan serta 

                                                             

20
 Dudung Abdullah, ‚Konsep Kebajikan (al-Birr) dalam al-Qur’an: Suatu Analisis QS. 

al-Baqarah/2: 177‛ (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga,2007), h.194. 
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membuktikan kebenaran imannya dengan interaksi harmonis dengan Allah 

swt, sesama manusia khususnya dengan para duafa, memegang teguh 

komitmen serta sabar dan tabah melaksanakan tugas, menghadapi kesulitan, 

dan penderitaan.
21

 

 Kata al-birr memiliki makna yang mencakup semua jenis kebaikan dapat 

juga diartikan dengan segala sesuatu yang mengantarkan manusia dekat 

kepada Allah, baik itu berupa keimanan, kesalehan amal, maupun kemuliaan 

akhlak.  

 Kebaikan yang hakiki bisa diraih dengan dua syarat: Pertama, harus 

dilandasi  keimanan. Beriman kepada Allah swt, percaya kepada hari akhir, 

iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, dan percaya 

kepada nabi-nabi Allah swt. Kedua, faktor amaliah-lahiriah. Kedua, untuk 

mendapatkan kebaikan yang hakiki adalah dengan mengaplikasikan keimanan 

dalam bentuk amal shaleh, seperti: memberikan hartanya kepada kerabat, anak 

yatim, orangorang miskin, dan lain-lainnya.
22

 

 Berdasarkan dari penjelasan ta’a>wun dan al-birr, jika di kaitkan pada 

norma tanggung jawab sosial, orang harus memberikan pertolongan kepada 

orang yang membutuhkan, pertolongan dilakukan tanpa mengharapkan 

balasan di masa mendatang. Adapun altruisme yang terdapat pada masyarakat 

sekarang merupakan social responsibility yang berangkat dari social norms. 

Social responsibility yang tertanam dalam diri individu dapat melahirkan 
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 Quraish Shihab, al-Luba>b Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah al-

Qur’an,(Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 56. 

22
 Abd Kholiq Hasan, Tafsir Ibadah (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), h. 204-205.  
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tindakan altruistik pada dirinya, karena individu tersebut merasa menjadi 

bagian dari komunitas sosial.
23

 

3. Al-Ma’ru>f 

 Ma’ru>f adalah bentuk ism maf’u>l (objek) dari kata ‘arafa ( غرف) yang 

tersusun dari huruf ‘ain, ra, dan fa. Dalam al-Qur’an terulang sebanyak 71 kali 

dalam 11 surat.
24

 Kata ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang 

banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau 

perbuatan
25

 berupa(adat istiadat) atau hal-hal yang umum diketahui dan 

diakui oleh masyarakat. Ada juga yang mengartikan sebagai sesuatu yang 

sesuai dengan nalar.
26

  

 Dalam kamus Arab – Indonesia ma’ru>f adalah ‚kebaikan, yang masyhur, 

yang dikenal.‛
27

 Kata ma’ru>f menurut Ibn Zakaria dalam Mu’jam Muqa>yis al-

lugah bahwa kata ma’ru>f mengandung makna bau yang harum yang dirasakan 

setiap orang.
28

 

 Menurut al-As}faha>ni<: ‚(ma’ru>f adalah menyangkut segala bentuk 

perbuatan yang dinilai baik oleh akal maupun agama).‛
29
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 Batson, DKK, Jurnal Lisan Al Hal,Vol. 6, No.1, (IAI Ibrahimy Situbondo, 2014),  h. 
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 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 

123. 
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Ali Nurdin, Qur’anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-

Qur’an(Jakarta: Erlangga, 2006), h. 165. 
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 Ibnu Manz\u>r, Lisa>n al-Arab (t.t.: Da>r al-Ma’a>rif, t.t.), h. 2900. 
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 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h. 

263. 
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 Abu Husain Ahmad ibn Fa>ris ibn Zakaria, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, h. 732. 
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 Menurut Ibnu Manz{u>r: ‚Ma’ru>f adalah Ism Ja>mi’ bagi setiap hal yang 

dikenal, baik itu berupa keta’atan kepada Allah, bertaqarrub kepada-Nya, dan 

berbuat baik sesama manusia, dan juga termasuk setiap hal-hal baik yang 

dianjurkan agama untuk melakukannya dan manjauhkan diri dari hal-hal 

buruk. Kata ma’ru>f merupakan suatu hal yang umum dikenal, artinya perkara 

tersebut sudah lumrah dalam masyarakat, jika mereka lihat, maka mereka 

tidak akan mengingkari kebaikannya.‛
30

 Sebagaimana yang dijelaskan dalam 

surah ali-Imra>n/3: 104  

لََ امخَْيِْْ وَيأَمُِرُونَ بِِممَْؼْرُوفِ وَينَْْوَْنَ غَنِ اممُْنْكَرِ وَأُومئَكَِ 
ّ
ةٌ يدَْغُونَ ا هُُِ وَمتَْكُنْ مِنكُُْْ أُمذ

 (401اممُْفْلِحُونَ )

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar  merekalah orang-orang yang beruntung.
31

 

 Ma’ru>f adalah yang baik menurut pandangan suatu masyarakat umum dan 

yang telah mereka kenal luas, selama ia sejalan dengan al-khair (kebajikan), 

yaitu nilai-nilai Ilahi. Sebagaimana QS. ali-Imra>n/3: 104 ‚hendaklah semua 

kamu menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, yakni nilai-nilai Ilahi 

memerintahkan yang ma‟rûf dan mencegah yang mungkar.‛ Nilai-nilai Ilahi 

tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasive dalam bentuk 

ajakan yang baik dan bersifat sekedar mengajak. Selanjutnya setelah 

mengajak, siapa yang akan beriman silahkan beriman, dan siapa yang kufur 

silahkan pula, masingmasing mempertanggungjawabkan pilihannya.
32
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 Al-Ra>gib al-As}faha>ni<, al-Mufrada>t Fi< Ghari>b al-Qur’an, h. 331. 

 31 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata: Asbabun Nuzul dan Tafsir bil 
Hadis , h. 63. 
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 M. Quraish Shihab, Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 144-145. 
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 Al-Zamakhsyari< menambahkan bahwa memerintah yang ma’ru>f itu  

tergantung dari obyeknya, bisa hukumnya wajib jika obyeknya wajib dan bisa 

hukumnya sunnah jika obyeknya sunnah. Sedangkan melarang yang mungkar 

semuanya adalah wajib, karena semua kemunkaran wajib ditinggalkan, sebab 

kemunkaran adalah buruk.
33

 

4. Al-Ih}san 

 Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan hambanya 

sekecil apapun, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Oleh karena itu 

manusia diperintahkan untuk berbuat baik dan saling berlomba dalam 

kebaikan. Berbuat baik dalam Islam diartikan sebagai ih{san, yang secara 

bahasa berasal dari bentuk mas{dar: ah{sana yuh{sinu ihsa>na>, artinya member 

kenikmatan atau kebaikan kepada orang lain. Rasulullah saat ditanya 

mengenai apa itu ih{san, beliau menjawab : ‚Hendaklah engkau beribadah 

kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak dapat 

melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia pasti dapat melihatmu‛ (HR. Al-

Bukhari dan Muslim).
34

 

 Dengan demikian, ihsan menurut Rasulullah Saw adalah beribadah 

kepada Allah. Ibadah ini tidak formalitas, tetapi terpadu dengan perasaan 

bahwa dirinya sedang berhadap-hadapan langsung dengan Allah. Sementara 

itu, menurut Al-Ra>gib al Ashfaha>ni, ih{san secara bahasa berarti kebaikan yang 

memiliki dua sasaran. Pertama, memberikan kenikmatan atau manfaat kepada 
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 M. Matsna, Orientasi Semantik al-Zamakhsyari< (Jakarta: Anglo Media, 2006), h. 144.  

34
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(Qa>hirah: al-Mat}ba’ah as-Salafiyah, 1400 H), Hadits No. 50, h.33. Muslim bin al-Hajjaj bin 
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orang lain. Kedua, memperbaiki tingkah laku berdasarkan apa yang 

diketahuinya yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri.
35

  

 Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, kebaikan yang terkandung di dalam 

konsep ihsan itu memiliki dua sasaran. Pertama, ihsan kepada Allah, yaitu 

kebaikan kepada Allah dengan beriman kepada-Nya, disertai dengan 

kepatuhan beribadah kepada-Nya secara total, melibatkan fisik, intelektual, 

emosi, dan ruhani secara terpadu seperti tercermin pada sabda Rasulullah Saw 

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua, ihsan kepada sesama 

manusia dengan melakukan berbagai kebaikan kepada sesama seperti 

tercermin pada QS. Al Qashash/28:77.  Yang menegaskan :  

 ُ هيَْا وَأَحْسِنْ كََمَ أَحْسَنَ اللَّذ ارَ الْخِٓرَةَ وَلَْ ثنَسَْ هصَِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدذ ميَْكَ وَلَْ ثبَْؽِ وَابتَْؽِ فِيماَ أتََٓكَ اللَّذ
ّ
ا

بُّ اممُْفْسِدِينَ ) َ لَْ يُُِ نذ اللَّذ
ّ
 (77امفَْسَادَ فِِ الَْرْضِ ا

Terjemahnya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
36

 

 Al-Qur’an menekankan agar manusia tidak hanya berbuat ihsan kepada 

Allah, tetapi juga berbuat ihsan kepada seluruh makhluk Allah, yakni manusia 

dan alam, termasuk hewan dan tumbuhan.
37

 Term ih{san dengan segala bentuk 

derivasinya dalam Al Qur’an ditemukan sebanyak 186 kali dalam 53 surat. 

Sedangkan dalam bentuk masdarnya disebut sebanyak 12 kali. 
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 Anjuran untuk berbuat ihsan sebagaimana firman Allah tercantum dalam 

QS. an-Nahl/16: 90. 

يتَاءِ ذِي امقُْرْبََ وَينَْْىَ  غَنِ امفَْحْشَاءِ وَاممُْنْكَرِ وَامبَْ 
ّ
حْسَانِ وَا

ّ
َ يأَمُِرُ بِِمؼَْدْلِ وَالْْ نذ اللَّذ

ّ
غْيِ يؼَِظُكُُْ ا

 (90مؼََلذكُُْ ثذََلذرُونَ )

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
38

 

 Ayat ini dinilai oleh para pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam 

penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah swt berfirman sambil 

mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan nama yang teragung 

guna menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya bahwa : Sesungguhnya Allah 

secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hambaNya 

untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri 

sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan 

dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi 

dengan tulus kepada kaum kerabat dan Dia yakni Allah melarang segala 

macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama, begitu 

pula dengan kemungkaran, yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat 

istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang penganiayaan. 

Dengan adanya perintah dan larangan ini Dia memberi pengajaran dan 

bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar 

kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.
39
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 Kata ih}san menurut al-Harrali sebagaimana dikutip al-Biqa>i adalah 

puncak kebaikan amal perbuatan. Terhadap hamba, sifat perilaku ini tercapai 

saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain sehingga dia memberi 

untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya, sedangkan ihsan antara 

hamba dengan Allah adalah leburnya dirinya sehingga dia hanya ‚melihat‛ 

Allah swt. dan karena itu pula ihsan antara hamba dengan sesama manusia 

adalah bahwa dia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain itu.
40

 

 Siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak 

melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah maka dia itulah yang 

dinamai muhsin, dan ketika itu dia telah mencapai puncak dalam segala 

amalnya. Dengan demikian, perintah ih}san bermakna perintah untuk 

melakukan segala aktivitas positif, seakan-akan kita melihat Allah atau paling 

tidak selalu merasa dilihat dan diawasi olehNya. Kesadaran akan pengawasan 

tersebut menjadikan seseorang selalu ingin berbuat sebaik mungkin dan 

memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuannya terhadap kita.
41

 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ihsan merupakan modal 

keruhanian (spiritual capital) untuk menjadi manusia yang baik dan 

bertanggung jawab dalam melahirkan kebaikan kepada manusia lainnya serta 

lingkungan hidup. Berbuat baik (ih}san) merupakan kewajiban bagi semua 

orang tanpa harus mempertimbangkan alasannya, jika perbuatan baik itu 

memiliki motif pribadi tertentu yang diikuti dengan rasa pamrih, berarti 

perbuatan tersebut bukan termasuk perbuatan yang tulus. Orang yang 

altruistis peduli dan mau membantu meskipun jika tidak ada keuntungan yang 

                                                             

40
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 7, h. 325 

41
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 7, h. 326 



32 
 

ditawarkan atau tidak ada harapan ia akan mendapatkan sesuatu sebagai 

imbalan dari perbuatan baik yang dilakukannya.
42

 

5. Infaq dan S{adaqah 

 Bertindak secara altruistik yang paling umum dan mudah adalah dengan 

sedekah. Makna sedekah sendiri adalah memberi sesuatu kepada orang lain. 

Kata sedekah diambil dari bahasa Arab yaitu : s{adaqah, artinya adalah 

berderma. Sedangkan menurut penggunaan yang lazim, sedekah itu adalah 

pemberian seseorang dengan spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu 

dan jumlah tertentu. Sedekah juga mempunyai arti benar atau membenarkan. 

Orang yang bersedekah berarti telah membenarkan (membuktikan) 

keimanannya.
43

  

 Sedekah adalah istilah umum untuk kebaikan yang kita berikan kepada 

orang lain. Apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain adalah 

sedekah. Kebaikan ini bisa berupa barang, jasa, atau bahkan ungkapan 

perasaan atau ekspresi sikap yang membahagiakan orang lain, misalnya 

senyum. 

 Dalam prakteknya, terdapat pula istilah infaq. Infaq berasal dari kata 

anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. 

Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta 
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atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Tuhan. Sedekah 

adalah bentuk pemberian yang bisa bersifat materil ataupun non materil.
44 

Quraish Shihab mengartikan s{adaqah sebagai pengeluaran harta secara 

ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi 

maka s{adaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material.
45

 Para ulama 

membedakan s{adaqah kedalam dua macam yaitu s{adaqah wajib dan s{adaqah 

sunnah. S{adaqah wajib umumnya disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat 

fitrah maupun zakat maal sebagaimana dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 

60.
46

 Kata s{adaqah dalam Al-Qur’an disebutkan 12 kali baik s{adaqah wajib 

maupun s{adaqah sunnah.
47

 Sedangkan kata infaq dalam Al Qua’an disebut 

sebanyak 73 kali, dalam kajian fiqh Islam infaq dibedakan dari zakat dan 

s{adaqah, zakat merupakan derma yang sudah ditetapkan jenis, jumlah dan 

waktu pelaksanaannya sedangkan infaq tidak ada ketentuan mengenai jenis 

dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa 

diberikan.
48

 

 Adapun ayat-ayat yang menjadi landasan mengenai s{adaqah maupun 

infaq, beberapa diantaranya yakni : 

a) Perintah untuk bersedekah QS. At Taubah/9 : 103 
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يعٌ ػلَِيٌم خُذْ مِنْ أَمْوَامِهِمْ صَدَقةًَ  ُ سََِ نذ صَلََثكََ سَكَنٌ مهَُمْ وَاللَّذ
ّ
مْ ا يِْمْ بَِِا وَصَلِّ ػلَيَِْْ ثطَُهِّرُهُِْ وَتُزَلِّ

(401)  

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan  dan mensucikan  mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
49

 

 Quraish Shihab didalam tafsirnya menjelaskan, meskipun redaksi ayat ini 

ditujukan kepada Rasul saw. namun ia pun bersifat umum, yakni perintah ini 

ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa. Beberapa ulama 

memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk 

memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah 

sunnah. Ayat ini juga menjadi alasan bagi ulama untuk menganjurkan para 

penerima zakat agar mendoakan setiap yang memberinya zakat dan 

menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.
50

 

b) Anjuran untuk berinfaq 

Q.S. Al Baqarah/2 : 195 

نِيَن )وَأَهفِْقُوا فِِ سَبِيلِ  بُّ اممُْحْس ِ َ يُُِ نذ اللَّذ
ّ
نُوا ا ْلكَُةِ وَأَحْس ِ لََ التَّذ

ّ
ِ وَلَْ ثلُْقُوا بِأيَدِْيكُُْ ا  (491اللَّذ

Terjemahnya: 

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
51
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 Kalimat ( ِ  memberi kesan bahwa harta yang dikeluarkan (وَأَهفِْقُوا فِِ سَبِيلِ اللَّذ

tersebut tidak akan hilang bahkan akan berkembang karena ia berada di jalan 

yang amat terjaga, serta di tangan Allah yang menjanjikan pelipatgandaan 

setiap nafkah pada jalan-Nya. Sedangkan kata ( ِْلكَُة لََ التَّذ
ّ
 ‛yakni ‚kebinasaan (ا

adalah menyimpang atau hilangnya nilai positif yang melekat pada sesuatu, 

tanpa diketahui kemana perginya.
52

 Ayat ini seakan memberi pesan bahwa 

jika manusia enggan untuk menafkahkan hartanya, maka hal tersebut sama 

saja dengan menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan yang akan 

menghilangkan nilai-nilai positif yang selama ini melekat pada dirinya, seperti 

keyakinan akan keesaan Allah, bahkan ketenangan lahir dan batin. Pada 

hakikatnya, baik sedekah, infaq, maupun zakat, semuanya merupakan 

pinjaman yang kita berikan kepada Allah. Pinjaman kepada Allah maksudnya 

adalah segala bentuk pengeluaran yang kita niatkan karena Allah dan 

digunakan di jalan Allah (kebaikan). 

 Inti ajaran dari sedekah itu sendiri apabila dijelaskan dengan merujuk 

pada beberapa temuan ilmu pengetahuan dan agama, sedikitnya terdapat tiga 

poin utama, yakni :Pertama, sedekah merupakan perintah agar kita menjalin 

hubungan harmonis dengan diri sendiri.  

Dalam kajian psikologi, orang yang hubungannya harmonis dengan 

dirinya, memiliki tanda-tanda sebagaiberikut
53

: 

1) Self-Regard : mempunya persepsi, pemahaman dan penerimaan yang 

akurat. 
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2) Emotion Self-Awareness : mempunyai kesadaran terhadap berbagai 

emosi yang muncul dalam dirinya. 

3) Assertiveness : mempunyai kemampuan mengekspresikan perasaan 

secara konstruktif dan efektif. 

4) Independence : mempunyai kematangan dan keberlimpahan emosi, 

bahagia pada dirinya (self-worth) dan juga mempunyai kemandirian 

mental (percaya diri). 

5) Self-Actualization : mempunyai tujuan yang terus direalisasikan 

dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

 Jika dikembalikan pada penjelasan mengenai ajaran bersedekah, maka 

intinya sedekah mengajarkan seseorang agar menciptakan pikiran positif 

tentang diri supaya mudah tergerak untuk melakukan hal-hal positif. Kedua, 

sedekah merupakan perintah agar kita mengharmoniskan hubungan dengan 

orang lain, dari mulai yang paling dekat. Kunci agar kita bisa membangun 

hubungan yang harmonis dengan orang lain ada tiga ;memiliki ungkapan 

(perkataan) yang bagus, memiliki hati yang peduli, dan mengutamakan 

manfaat dalam mengambil keputusan yang terkait dengan hubungan. Ketiga, 

sedekah adalah perintah agar kita menjalin hubungan harmonis Tuhan. 
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BAB III 
ANALISIS TAH{LI<LI>< QS. AL-H{ASYR/59: 9 

A. Kajian Nama Surah Al-H{asyr 

 Surah al-H{asr terdiri dari 24 ayat, termasuk kelompok surah Madaniyah, 

diturunkan sesudah surah al-Bayyinah. Surah ini merupakan salah satu surah 

yang disepakati turun setelah Nabi saw. berhijrah ke Madinah. Namanya ‚surah 

al-H{asyr‛, telah dikenal sejak masa Nabi saw., bahkan al-Tirmiz|||i meriwayatkan 

satu hadis melalui Ma’a>qil bin Yasa>r yang menunjukkan bahwa Nabi menunjuk 

surah ini dengan nama surah al-H{asyr. Nama al-H{asyr (pengusiran), diambil dari 

kata al-H{asyr yang terdapat pada ayat 2 surah ini yang berbunyi: 

لِ امحَْشِْ  ينَ لَفَرُوا مِنْ أَهْلِ امْكِتاَبِ مِنْ دِيََرِهِِْ لَِِوذ ِ ي أَخْرَجَ الَّذ ِ  هُوَ الَّذ

\ Di dalam surah ini disebutkan kisah pengusiran salah satu suku Yahudi 

yang bernama Bani Nad{i>r, yang berdiam di sekitar Madinah. Mereka telah 

membuat perjanjian damai dengan nabi Muhammad, hidup berdampingan dengan 

kaum muslimin dalam membina masyarakat yang aman dan tentram di kota 

Madinah. Namun demikian, perjanjian damai yang telah dibuat itu tidak hanya 

mereka khianati, tetapi mereka berbuat lebih dari itu. Mereka membuat 

perjanjian rahasia dengan kafir Mekkah untuk menghancurkan islam dan kaum 

muslimin.
1
 

B. Syarah Mufradat QS. al-H{asyr/59: 9 

1. Teks Ayat dan Terjemah 

 

دُونَ فِِ ضُدُورِ  مْ وَلَْ يََِ ليَِْْ
ِ
بُّونَ مَنْ هَاجَرَ ا يماَنَ مِنْ قبَْلِهِمْ يُُِ

ِ
ارَ وَالْْ ءُوا الدذ ينَ تبََوذ ِ ا وَالَّذ هِِْ حَاجَةً مِمذ

 َ مْ خَطَاضَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُُذ هفَْسِهِ فأَوُم  ( 9ئكَِ هُُِ اممُْفْلِحُونَ )أُوتوُا وَيؤُْثِرُونَ علَََ أَهفُْسِهِمْ وَموَْ كََنَ بِِِ
Terjemahnya: 
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Dan orang-orang (ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah 

beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai 

orang yang berhijrah ke tempat mereka. dan mereka tidak menaruh 

keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka 

(Muhajirin); dan mereka mengutamakan mereka (muhajirin) atas dirinya 

sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya 

dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
2
 

2. Tafsir Mufradat 

a. ءُوا  تبََوذ

Kata tabawwa’u>  merupakan bentuk  fi‘l mud}a>ri‘ dari kata tabawwa’a 

أَ )  ,adapun timbangan katanya yaitu tabawwa’a – yatabawwa’u – tabawwa’an ,(تبََوذ

fa‘ilnya adalah mutabawwi’un dan bentuk maf‘ulnya adalah mutabawwa’un.
3 

Kata ini telah mengalami perubahan bentuk dari kata dasarnya, yaitu dengan 

tambahan huruf ta>’ sebelum fa>’ fi‘lnya dan ditasydi@d ‘ain fi‘lnya. Sehingga kata 

ini menggunakan wazan tafa‘‘ala ( َتفََعذل). Sehingga bentuk dasarnya adalah kata 

bawa’a (  بوأ). 

Menurut Ibn Fa>ris, kata yang berasal dari kata bawa’a (  بوأ), terdiri dari 

huruf ba>’, wa>u dan hamzah pada dasarnya menunjukkan dua makna asli, yaitu al-

ruju>‘u ila> syai’in ( ٍء لََ شََْ
ِ
-artinya kembali pada sesuatu dan tasa>wi@ al (امرُجُوعُ ا

sya’aini ( َِْيْئي  artinya persamaan antara dua hal. Berdasarkan makna (تسََاوِي امش ذ

yang pertama, dikatakan al-ba>’ah atau al-muba>’ah untuk menybutkan tempat 

tinggal satu kaum. Adapun dari makna yang kedua, sehingga dikatakan inna 

fula>nan labawa>’un bi fula>min ( نذ فلََُنًً مبََوَ 
ِ
اءٌ بِفُلََنٍ ا ) artinya sesungguhnya seorang 

pemuda telah melakukan hal yang sepadan bagi pemuda yang lain. Kalimat ini 

merupakan ungkapan bagi seseorang yang telah membunuh orang lain, kemudian 

pembunuh tersebut dibunuh sebagai hukuman yang sepadan atau setimpal atas 
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perbuatan yang dilakukannya. Dikatakan juga dalam kalimat kallamna>hum fa 

aja>bu>na> ‘an bawa>’in wa>h}idin ( ٍكََذمْناَهُِْ فأَجََابوُنًَ عَنْ بوََاءٍ وَاحِد) artinya kami 

berbicara kepada mereka, lalu mereka menjawab dengan kompak. Dalam kalimat 

ini, kata bawa>’a  mengandung pengertian yang kedua, sehingga maksudnya 

adalah mereka menjawab secara bersamaan atau bersama-sama.
4
  

Sedangkan menurut penjelasan al-Ra>gib, asal kata al-bawa>’u ( ُامبَوَاء) 

berarti musa>waktu al-ajza>’ fi@ al-maka>n ( اواة الِ جزاء فِ المكانمس ) artinya 

kesamaan bagian dalam satu tempat dan kata ini merupakan kebalikan dari kata 

al-nabwu yang artinya ketiadaan bagian. Dalam kalimat dikatakan maka>nun 

bawa>’un artinya adalah tempat yang tidak ada perbedaan bagi siapa pun yang 

mengunjunginya. Dalam kalimat lain dikatakan ba>’a fula>nun bi damin fula>nin 

artinya di fulan sama darahnya dengan si fulan. Dalam QS Yu>nus/10: 87, kata ini 

diungkapkan dalam konteks perintah Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. dan 

saudarnya untuk menempati sebuah tempat tinggal.
5
  

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, kata tabbawwa’u> al-da>ra dalam QS 

al-H{asyr/59: 9 kemudian dimaknai dengan arti mereka (kaum Ans}a>r) yang telah 

menempati sebuah daerah (Madinah). Pemaknaan ini terkait erat dengan makna 

kata dasarnya yang berarti tempat kembali sehingga dapat dimaknai dengan 

tempat tinggal. Jadi, dalam bentuk kata kerjanya kemudian dapat diartikan 

dengan menempati. Selain itu, pemaknaan ini tidak jauh berbeda dengan 

penjelasan al-Ra>gib mengenai QS Yu>nus/10: 87 di atas yang menunjukkan makna 

menempati. 

b.  َيماَن
ِ
 الْْ
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Kata  َيماَن
ِ
 yang أ من dalam kamus Maqa>yis al-Lugah berasal dari kata الْْ

dasar katanya berasal dari tiga huruf yaitu hamzah, mi@m dan nu>n yang memiliki 

dua dasar kata yang berdekatan yaitu: Pertama, الِ ماهة bermakna lawan kata dari 

 berasal dari kata al-amnu yang الِ من ,dan Kedua ;(al-khiya>nah) الخياهة

menunjukkan makna tuma’ninatun nafs wa awal al-khaufi artinya ketenangan 

jiwa dan hilangnya rasa takut.
6
 Adapun menurut penjelasan Ibrahim Musthafa, 

kata ama>nah mengandung arti pelunasan dan titipan.
7
 

Al-Ra>gib juga menjelaskan bahwa hakikat dari rasa aman adalah 

hilangnya rasa khawatir. Lafaz al-amnu ( ُالَِمْن), al-ama>natu ( َُالَِمَاهة) dan al-ama>n 

 pada dasarnya adalah lafaz-lafaz yang berbentuk mas}dar. Kemudian lafaz (الَِمَان)

ama>n adalah sebutan bagi kondisi yang menunjukkan rasa aman. Adapun lafaz 

ama>nah untuk menunjukkan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. 

Adapun kata al-i@ma>n (يمْان
ِ
 digunakan untuk menunjukkan syariat yang dibawa (الْ

oleh Rasulullah Muhammad saw. seperti firman-Nya pada QS al-Ma>idah/5: 69. 

Selain itu, kata i@ma>n juga digunakan untuk menyifati setiap orang yang masuk 

dalam syariat tersebut serta mengakui bahwa Allah swt. adalah Tuhannya dan 

mengakui kenabian Rasulullah Muhammad saw.
8
 

Dalam QS al-H{asyr/59: 9, kata al-i@ma>n diartikan dengan sifat-sifat orang-

orang beriman yang tinggal dan menetap di Madinah. Dengan kata lain, kata al-

i@ma>n digunakan untuk menyifati setiap orang-orang Madinah yang telah masuk 

ke dalam syariat Islam serta mengakui bahwa Allah swt. adalah Tuhannya dan 

mengakui kenabian Rasulullah Muhammad saw. 

c.  َبُّون  يُُِ

                                                 
6
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 1, h. 133. 

7
M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 1 (Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati), h. 83. 

8
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 90-91. 
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Kata yuh}ibbu>na  ( َبُّوْن  merupakan fi‘l mud}a>ri‘ dari timbangan kata (يُُِ

ah}abba – yuh}ibbu - ih}ba>ban ( بُّ -أَحَبذ  حْبَابً -يُُِ
ِ
ا ), fa‘ilnya adalah muh}ibbun (  مُحِب) 

dan bentuk maf‘ulnya adalah muh}abbun (  مُحَب).9 Asal katanya adalah h}abba 

  .’<yaitu terdiri dari huruf ha>’ dan ba ,(حَبذ )

Menurut Ibn Fa>ris, asal kata yang tersusun dari kedua huruf tersebut pada 

dasarnya menunjukkan tiga makna, yaitu: Pertama, menunjukkan makna al-

lazu>mu wa al-s\aba>du artinya ketetapan; Kedua, menunjukkan makna al-h}abbatu 

min al-syai’ artinya biji atau benih sesuatu; dan Ketiga, menunjukkan makna 

was}f al-qis}ari artinya pendek. Dari makna yang pertama kemudian dikatakanlah 

al-h}ubb dan al-mah}abbah yang artinya cinta, karena jika mencintai seseorang, 

manusia akan menetap pada cintanya itu. Dikatakan juga ah}abba al-ba‘i@r  jika 

seekor unta itu keras kepala dan tetap diam pada tempatnya. Kemudian, dari 

makna yang kedua, al-h}abba artinya biji atau benih, yang biasa disebutkan pada 

al-h}int}ah dan al-sya‘i@r (biji gandum) dan makanan lainnya yang berbentuk biji. 

Adapun dari makna yang ketiga, dikatakan al-h}abah}a>b ( ُالحبَْحَاب) yang artinya 

menunjukkan pemuda yang pendek.
10

 

Al-Ra>gib menjelaskan bahwa kata al-h}ibbu artinya orang yang cintanya 

berlebihan. Kemudian dikatakan h}abbatu al-qalb (jantung hati) yaitu kata 

majemuk yang disamakan dengan biji dalam hal bentuknya. Secara asal kata 

h}ababtu digunakan dengan makna mengenai lubuk hatinya. Kata h}ababtu juga 

terkadang digunakan seperti kata ah}babtu. Adapun mah}abbatun yang berarti 

cinta adalah menginginkan sesuatu yang dilihat atau dianggap baik, dan hal ini 

ada tiga macam: Pertama, cinta karena kenikmatan seperti yang disebutkan 

dalam QS al-Insa>n/ 76: 8; Kedua, cinta karena manfaat yang diperoleh atau 

                                                 
9
Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Ma’a>s}irah, 

Juz 1, h. 432. 

10
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 1, h. 26-27. 
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sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, seperti dalam QS al-S{affa>t/61: 13; dan 

Ketiga, cinta karena keutamaan seperti cinta para ahli al-‘ilmi kepada ilmu. 

Terkadang kata mah}abah juga ditafsirkan sebagai keinginan saja, seperti yang 

disebutkan dalam QS al-Taubah/9: 108.
11

 

Adapun dalam QS al-H{asyr/59: 9, kata h}abb digunakan dalam bentuk 

yuh}ibbu>na (), fi‘l mud}a>ri‘ dengan tamabahan huruf wa>u dan nu>n yang 

menunjukkan fa>‘ilnya. Bentuk fi‘l dasarnya yaitu h}abba – yahi@bbu yang berati 

kecenderungan hati kepada sesuatu atau yang biasa disebut dengan cinta. Maka 

ketika digunakan dalam bentuk seperti dalam ayat tersebut, maka kemudian kata 

kerja ini diartikan dengan mencintai. Karena salah satu fungsi wazan seperti ini 

yaitu menjadikan fi‘l yang la>zim menjadi muta‘addi@. Dengan kata lain, kata 

h}abba artinya cinta kemudian kata ah}abba diartikan mencintai. 

d.  َهَاجَر 

Kata ha>jara ( َهَاجَر) berasal dari kata hajara (هجر), yang terdiri dari huruf 

ha>’, ji@m dan ra>’. Ibn Fa>ris menjelaskan bahwa berdasarkan akar katanya, kata ini 

menunjukkan dua makna dasar, yaitu qat}i@‘ah wa qat}a‘a yang artinya terpotong 

atau terputus dan menunjukkan makna syaddu syai’in wa rabt}uhu artinya 

kekuatan dan ikatan atau hubungan sesuatu. Berdasarkan makna yang pertama, 

dikatakan bahwa al-hajru dan al-hijra>nu yang artinya hijrah merupakan lawan 

kata dari al-was}l. Sehingga dikatakan pula ha>juara al-qaumu min da>rin ila> da>rin 

artinya kaum tersebut meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang 

kedua. Hal ini seperti yang dilakukan oleh para muha>jiri@n yang meninggalkan 

kota Makkah untuk berhijrah ke kota Madinah.
12

 

                                                 
11

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 214-215. 

12
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 6, h. 34. 
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 Adapun dalam penjelasan al-Ra>gib, kata al-hajr dan al-hijra>n berarti 

berpisahnya seseorang dari orang lain, baik secara fisik, lisan, maupun hati atau 

perasaan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam beberapa firman-Nya, di 

antaranya yaitu QS al-Nisa>’/4: 34, QS al-Furqa>n25: 30, dan QS al-

Muzzammil/73: 10. Adapun makna asli dari kata al-muha>jarah yaitu memutus 

hubungan dengan orang lain dan meninggalkannya, seperti dalam QS al-

Baqarah/2: 218 dan QS al-H{asyr/59: 8.
13

     

 Kemudian dalam QS al-H{asyr/59: 9, kata ha>jara merupakan kata kerja 

yang berarti hijrah dan pelakunya adalah para muha>jiri@n, yaitu orang-orang Islam 

dari kota Mekkah yang melakukan hijrah ke kota Madinah, yang disebut juga 

dengan kaum muha>jiri@n.   

e.  َدُون  يََِ

Kata yajidu>na ( َدُوْن  akar ,(وَجَدَ ) adalah fi‘l mud}a>ri‘ dari kata wajada (يََِ

katanya tersusun dari huruf wa>u, ji@m dan da>l yang menurut Ibn Fa>ris 

menunjukkan satu makna dasar, yaitu al-syayya yulfi@hi artinya menemukan 

mendapatkan sesuatu.
14

 Ibn Manz}u>r mengatakan wajada mat}lu>bahu – yajiduhu - 

wuju>dan artinya mendapatkan apa yang dicarinya.
15

  

Al-Ra>gib menjelaskan bahwa kata اموجود (ada) bisa macam-macam. 

Pertama, ada menurut salah satu panca indra, seperti ucapan wajadtu zaidan, 

artinya saya menemukan Zaid. Wajadtu t}a’mahu>, artinya saya menemukan 

rasanya. Wajadtu s}autahu>, artinya saya menemukan suaranya. Wajadtu 

khusyu>natahu>, artinya saya menemukan kekasarannya. Kedua, ada dari segi 

potensi syahwat. Seperti ucapan wajadtu al-syiba’a, artinya saya mendapatkan 

(merasakan) rasa kenyang. Ketiga, ada dari segi potensi amarah, seperti 

                                                 
13

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 833. 

14
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 6, h. 86. 

15
Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di@n Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 3, h. 445. 
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keberadaan rasa sedih dan rasa benci; dan Keempat, ada menurut atau melalui 

perantara akal, seperti halnya mengetahui Allah swt. dan mengetahui kenabian.
16

 

Adapun dalam QS al-H{asyr/59: 9, kata wajada ini digunakan dalam 

bentuk fi‘l mud}a>ri‘ dan terdapat huruf la> nafy didepannya, sehingga kata ini 

kemudian diartikan dengan arti tidak ada. Dalam konteks ayat ini, maksudnya 

adalah tidak ada atau tidak terdapat dalam hati orang-orang Madinah (kaum 

ans{a>r) keinginan terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum muha>jiri@n yang 

berhijrah ke kota mereka. 

f.  ِِْضُدُورِه 

Kata s}udu>r (ضُدُوْر) adalah bentuk jamak dari kata s}adr (ضدر). Menurut 

Ibn Fa>ris, akar kata s{adara yang tersusun dari huruf s}a>d, da>l dan ra>’ pada 

dasarnya menunjukkan dua makna asal, yaitu khila>f al-wird artinya lawan kata 

dari haus dan menunjukkan makna s}adr al-insa>n wa gairuh artinya dada manusia 

dan yang lainnya. Berdasarkan makna yang pertama kemudian dikatakan s}adara 

‘an al-ma>’i atau s}adara ‘an al-bila>di. Kemudian dari makna yang kedua, al-s{adr 

berarti dada manusia sebagaiaman disebutkan dalam QS al-H{aju/22: 46. 

Dikatakan pula al-s{ida>r, yaitu pakaian yang menutupi kepala dan dada. Al-S{ida>r 

juga digunakan untuk menybutkan bekas pembakaran pada kulit unta yang 

terletak pada bagian dada unta.
17

  

Ibn Manz}u>r juga menjelaskan bahwa kata al-s{adr berarti bagian atas atau 

bagian depan dari sesuatu atau bisa juga dikatakan permulaan sesuatu. Oleh 

karena itu, dalam ungkapan dikatakan s{adr al-naha>r wa al-lail artinya permulaan 

                                                 
16

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 854-855. 

17
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 3, h. 337. 
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siang dan malam, dikatkan pula s{adr al-qana>t untuk bagian atas tombak, dan apa 

yang ada berada di bagian depan manusia disebut juga s{adr yang berarti dada.
18

  

Secara umum, kata sad{r dan s{udu>r tidak diartikan dengan arti dada secara 

fisik, seperti dalam QS T{a>ha>/20: 25, yang diartikan dengan kelapangan dada. 

Kelapangan dada adalah isyarat kepada satu kekuatan untuk menerima dan 

menemukan kebenaran, hikmah dan kebijaksanaan, serta kekuatan untuk 

menahan diri dari keinginan hawa nafsu, kemarahan dan sebagainya. Dengan 

demikian, kata dada pada umumnya tidak ditujukan pada bentuk bendanya yang 

bersifat materi, akan tetapi ditujukan pada sesuatu yang bersifat immateri yang 

berada dibalik dada, atau biasa disebut dengan kalbu.
19

  

Maka, dalam QS al-H{asyr/59: 9, kata s}udu>rihim tidak menunjuk pada 

dada kaum ans}a>r secara fisik, melainkan menunjuk pada kalbu mereka yang 

dalam konteks ayat ini berarti, tidak ada atau tidak terdapat dalam hati atau 

kalbu mereka keinginan atau hajat untuk memiliki apa-apa yang telah diberikan 

kepada kaum muha>jiri@n.  

g.  ًحَاجَة 

Kata h}a>jatan ( ًحَاجَة) berasal dari akar kata h}awaja (حوج) yang terdiri dari 

huruf h}a>’, wa>u dan ji@m. Menurut penjelasan Ibn Fa>ris, kata yang terbentuk dari 

tiga huruf ini pada dasarnya mempunyai satu makna asal, yaitu al-id}t}ira>ru ila> al-

syai’ yang artinya kebutuhan mendesak atau darurat kepada sesuatu, sehingga 

kata al-h{ajatu ( ُالحاَجَة) kemudian diartikan dengan kebutuhan.
20

 

Al-Ra>>gib menjelaskan bahwa al-h}a>jatu artinya membutuhkan sesuatu 

disertai rasa cinta terhadapnya, sebagaimana disebutkan dalam QS Yu>suf/12: 68 

                                                 
18

Abu> al-Fad}l Jama>l al-Di@n Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, Juz 4 (Cet. III; Beirut: Da>r al-

S{a>dir, 1414 H), h. 445-446. 

19
M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 3, h. 907. 

20
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 2, h. 114. 
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dan QS al-H{asyr/59: 9.
21

 Kemudian, dikatakan pula bahwa al-h}auja>’u mepunyai 

arti yang sama dengan kata al-h}a>jatu. Adapun menurut Ahmad Mukhtar, kata al-

h}a>’ijah artinya sesuatu yang dibutuhkan dan dituntut atau dicari oleh manusia, 

sehingga kemudian ada yang dikatakan bahwa setiap manusia memiliki 

kebutuhan jasmani dan rohani.
22

  

h. أُوتوُا 

Kata ini berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf h}amzah, ta>’ dan 

huruf mu’tal yang bisa berupa ali@f, wa>u atau ya>’. Menurut Ibn Fa>ris, akar kata ini 

pada dasarnya menunjukkan makna maji@’u al-syai’ wa is}h}a>bini wa t}a>‘atihi 

artinya mendatangkan sesuatu, memilikinya dan mematuhinya.
23

 Kalimat أُوْتوْا 

merupakan silah maus}u>l, dan huruf wa>u pada kata أُوْتوْا berposisi sebagai na>‘ib 

fa>‘il atau pengganti dari subjek.  

Al-Ra>gib menjelaskan bahwa kata iltya>n berarti sesuatu yang datang 

dengan mudah. Kemudian terdapat perbedaan dari kata u>tu>  dengan a>taina>hum . 

Misalnya apabila berkenaan dengan al-Qur’an, maka kata a>taina> (kami 

memberikan) lebih mengena dari pada yang menggunakan kata u>tu>. Karena lafaz 

u>tu> terkadang diucapkan terhadap orang yang tidak menerima.
24

 Akan tetapi, 

secara umum kata ini a>ta> dan u>tu> diartikan dengan arti memberikan. 

i.  َيؤُْثِرُون 

Kata yu’s\iru>na merupakan fi‘l mud}a>ri‘ yang ditambahkan huruf wa>u dan 

nu>n, dan bentuk timbangan fi‘il dasarnya yaitu a>s\ara – yu’s\iru ( يئُْثُِ -أ ثرََ  ).
25

 

                                                 
21

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 263. 

22
Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Ma’a>s}irah, 

Juz 1, h. 577. 

23
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 1, h. 49. 

24
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 60-61. 

25
Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Ma’a>s}irah, 

Juz 1, h. 61. 
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Menurut Ibn Fa>ris, akar katanya terdiri dari huruf hamzah, s\a>’ dan ra>’ yang pada 

dasarnya menunjukkan tiga makna asal yaitu taqdi@m al-syai’ wa z \ikr al-syai’ wa 

rasm al-syai’ al-ba>qi@ ( ِءِ امبَْاق ْ ءِ، وَرَسُْْ امشَّذ ْ ءِ، وَذِلْرُ امشَّذ ْ  artinya (تقَْدِيُم امشَّذ

mendahulukan sesuatu, menyebut atau mengingat sesuatu, dan yang terakhir 

menunjukkan makna menggambarkan sesuatu yang tersisa atau telah lalu.
26

 

Pengertian ini semakna dengan yang dijelaskan oleh Ahmad Mukhta>r bahwa kata 

a>s\ara mengandung makna mengutamakan, memilih, atau mengkhususkan 

sesuatu.
27

 

Adapun dalam penjelasan al-Ra>gib, dikatakan bahwa as\arun ( ٌَأَثر) berarti 

adanya bekas yang menunjukkan tentang keberadaan sesuatu dan bentuk jamak 

dari kata ini adalah a>s\a>run ( ٌأ ثََر). Kata ini juga digunakan untuk arti keutamaan, 

sehingga al-i@s\a>r artinya adalah mengutamakan orang lain, sehingga dikatakan 

dalam kalimat a>s\artuhu artinya saya mendahulukannya atas diri saya sendiri. Hal 

ini juga disebutkan dalam QS al-H{asyr/59: 9.
28

 

j.  ْأَهفُْسِهِم 

Kata anfus merupakan bentuk jamak dari nafs (هفَْس). Menurut Ibn Fa>ris, 

akar kata ini yaitu nafasa (هفس), terdiri dari huruf nu>n, fa>’ dan si@n yang pada 

dasarnya menunjukkan satu makna asal, yaitu khuru>j al-nasi@mu kaifa ka>na min 

ri@h}in au gairiha (يِم لَيْفَ كََنَ، مِنْ رِيٍح أَوْ غيَْْهَِا ذس ِ  artinya keluarnya (خُرُوجِ امن

sesuatu dari rongga, seperti hembusan nafas dan lain sebagainya.
29

 Belakangan 

arti kata tersebut berkembang sehingga ditemukan arti-arti yang beraneka ragam 

                                                 
26

Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 1, h. 53. 

27
Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Ma’a>s}irah, 

Juz 1, h. 61. 

28
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 62. 

29
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 5, h. 460. 
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seperti menghilangkan, melahirkan, bernapas, jiwa, ruh, darah, manusia, diri dan 

hakikat.
30

  

Adapun dalam penjelasan al-Ra>gib, kata nafs berarti jiwa atau ruh 

sebagaimana yang disebutkan di dalam QS al-An‘a>m/6: 93, QS al-Baqarah/2: 

235, dan sebagainya. Kata ini juga bisa berarti nafas, yaitu angin yang keluar dan 

masuk dalam tubuh manusia melalui mulut dan hidung. Sedangkan kata nifa>s 

berarti darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan.
31

 

Dalam ayat-ayat al-Qur’an yang disebutkan kata nafs atau anfus di 

dalamnya menunjukkan bermacam-macam pengertian; pertama, berarti hati yang 

merupakan satu komponen terpenting di dalam diri manusia sebagai daya 

penggerak emosi dan rasa (QS al-Isra>’/17: 25); kedua, berarti nafsu yaitu daya 

penggerak manusia untuk memiliki keinginan atau kemauan (QS Yu>suf/12: 53); 

ketiga, berarti jenis atau spesies (QS al-Taubah/9: 128); keempat, kata ini 

melambangkan jiwa atau ruh  (QS ‘A<li ‘Imra>n/3 145); kelima, menunjukkan 

totalitas manusia, yaitu diri manusia secara lahir dan batin (QS al-Ma>’idah/5: 

32); dan keenam, kata ini juga digunakan untuk kepada diri ‚Tuhan‛ (QS al-

An‘a>m/6: 12).
32 

 Adapun dalam QS al-H{syr/59: 9, kata anfusihim ditujukan pada totalitas 

diri manusia yang dalam konteks ayat ini menunjuk pada diri kaum ans}a>r yang 

mengutamakan diri kaum muha>jiri@n di atas diri mereka sendiri.  

k.  ٌخَطَاضَة 

Kata khas}a>s}ah adalah ism mas}dar dari kata khas}s}a – yakhas}s}u – 

ikhs}as}/khas}s}a – khas}a>s}atan – wa khas}a>s}an – fa huwa kha>s}s}un, dikatakan dalam 

kalimat khas}s}a ba‘da gina>n ( غِنً  بعد خَصذ  ) maknanya ihta>ja, wa iftaqarra, wa 

                                                 
30

M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 2, h. 691. 

31
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 818-819. 

32
M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 2, h. 691-692. 
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sa>’at h}a>luhu.
33 Maksudnya kalimat tersebut yaitu menunjukkan keadaan 

seseorang yang membutuhkan, fakir, dan kesusahan setelah sebelumnya ia dalam 

keadaan yang kaya raya. 

Menurut Ibn Fa>ris, akar kata dari khas}a>s}ah  yaitu khas}s}a ( خَصذ) yang 

terdiri dari huruf kha>’ dan s}a>d. Pada dasarnya, makna asal dari kata yang tersusun 

dari kedua huruf tersebut menunjukkan makna al-furjah wa al-s\ulmah (  امفُْرْجَةِ 

ُّلمَْةِ  .artinya celah dan retakan (وَامث
34 Adapun menurut al-Ra>gib, kata ini berarti 

keistimewaan yang oleh sebagian sesuatu serta tidak dimiliki oleh yang lainnya 

dan ini merupakan kebalikan dari kata al-‘umu>m yang artinya umum.
35

 

Adapun kata kahas}as}ah seperti dalam QS al-Ha{syr/59: 9, berarti sangat 

fakir dan keadaan yang buruk atau dikatakan juga syiddatu al-faqri wa al-ha{>jati 

ila> al-syai’ wa su>’ al-h>ali. Menurut al-Ra>gib, kata ini digunakan untuk 

mengungkapkan kefakiran yang tidak dapat tertutupi, sebagaimana makna ini 

juga diungkapkan dengan kata al-khullah ( ُالخلُّذ).36 Sedangkan menurut Ibn Fa>ris, 

kata ini berarti al-imla>q (مْلََق
ِ
.yaitu keadaan yang sangat miskin (الْ

37
 Maka 

dalam konteks QS al-H{asyr/59: 9, kata ini diartikan dengan keadaan yang sangat 

membtuhkan yang di alami oleh kaum Ans}a>r, akan tetapi mereka tetap 

mengutamakan kebutuhan kaum Muha>jiri@n dibandingkan kebutuhan mereka 

sendiri. 

 

 

 

                                                 
33

Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Ma’a>s}irah, 
Juz 1, h. 650. 

34
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 2, h. 152. 

35
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 284. 

36
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 284. 

37
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 1, h. 153. 
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l.  َيوُق 

Kata ini berasal dari kata waqa> - yaqi@ - waqyan wa wiqa>yatan, yang 

mendung makna s}a>na yang artinya menjaga atau memelihara.
38

 Menurut al-

Ra>gib, kata al-wiqa>yah mengnadung makna menjaga sesuatu dari hal-hal yang 

dapat membahayakan atau menyakitinya, maka dalam kalimat dikatakan waqaitu 

al-syai’ yang artinya saya menjaga sesuatu.
39

 Sedangkan menurut Ibn Fa>ris, akar 

kata yang terdiri dari huruf wa>u, qa>f dan ya>’  mengandung makna daf‘u syai’in 

‘an syai’in bi gairihi  (  ِ ءٍ  دَفعْ ءٍ  عَنْ  شََْ بِغَيِْْهِ  شََْ ) artinya menolak sesuatu dari 

sesuatu dengan sesuatu yang selainnya.
40

 Maka berdasarkan beberapa pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata waqa> mengandung makna menjaga, 

memelihara, atau menolak sesuatu dari sesuatu dengan menggunakan sesuatu 

yang lainnya. Sehingga dalam QS al-H{asyr/59: 9, kata waqa> yang disebutkan 

dalam bentuk fi‘il majhu>l dapat diartikan dijaga atau dipelihara dari sesuatu yang 

dalam konteks ayat ini yaitu dijaga atau dipelihara dari sifat kikir.   

 

m.  شُُذ 

Asal kata syah}h}a yaitu kata yang tersusun dari huruf sya>’ dan h}a>’. Dalam 

penjelasan Ibn Fa>ris, kata ini pada dasarnya menunjukkan satu makna asal yaitu 

al-man‘u artinya pencegahan atau larangan. Kemudian pencegahan tersebut 

disertai dengan rasa tamak atau rakus. Sehingga kata al-syuh}h}u kemudian 

diartikan dengan kekikiran yang disertai dengan rasa tamak.
41

  

                                                 
38

Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Ma’a>s}irah, 
Juz 3, h. 2486. 

39
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 881. 

40
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 6, h. 131. 

41
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 3, h. 178. 
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Adapun dalam penjelasan al-Ra>gib, makna kata al-syuh}h}u sama dengan 

yang dijelaskan oleh Ibn Fa>ris di atas, yaitu bakhlu ma‘a h}irs}in.
42

 Maka dalam 

QS al-H{asyr/59: 9, kata ini dapat diartikan sebagaimana pengertian yang 

dijelaskan oleh Ibn Fa>ris, yaitu rasa kikir yang disertai dengan rasa tamak atau 

rakus. 

n.  َاممُْفْلِحُون 

Kata al-muflih}u>n adalah ism fa>‘il dari kata aflah}a – yuflih}u – ifla>h}an – fa 

huwa muflih}un – wa muflah}un yang artinya mencapai atau memperoleh apa yang 

diinginkan.
43

 Kata aflah}a merupakan perubahan bentuk dari kata falah}a yang 

tersusun dari huruf fa>’, la>m dan ha>’. Menurut Ibn Fa>ris, akar kata yang terususun 

dari ketiga huruf tersebut mengandung dua makna asal, yaitu syaqq artinya 

belahan atau retakan dan yang kedua menunjukkan makna fauzun wa baqa>’un 

artinya kemenangan atau kesuksesan dan ketetapan atau kekekalan.
44

  

Adapun dalam penjelasan Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, dikatakan bahwa dari 

makna syaqq, petani kemudian disebut dengan al-falla>hu karena petani disebut 

juga dengan al-akka>r yang artinya pembajak tanah. Adapun kata al-fala>h} berarti 

al-z}afru wa idra>ku bugyatin yang artinya memperoleh atau mendapatkan apa 

yang dikehendaki.
45

  

 Kata ini juga sering kali diterjemahkan dengan dengan arti beruntung, 

berbahagia, memperoleh kemenangan dan sebagainya.
46

 Pengertian atau 

terjemahan ini tidak lepas dari makna dasar dari kata falah}a yang dijelaskan oleh 

Ibn Fa>ris dan al-Ra>gib di atas. Dengan kata lain, berdasarkan makna asal falah}a 

                                                 
42

Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 446. 

43
Ahmad Mukhta>r ‘Abd al-H{ami@d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyyah al-Ma’a>s}irah, 

Juz 3, h. 1738. 

44
Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Mu’jam Maqa>yi@s al-Lugah, Juz 4, h. 450. 

45
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n, h. 644. 

46
M. Quraish Shihab, ed., Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jilid 2, h. 623. 
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yang menunjukkan makna kemenangan dan mendapatkan apa yang dikehendaki 

kata ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang beruntung. Karena orang-orang 

yang beruntung mendapatkan apa yang mereka kehendaki, sebagaimana orang 

yang mendapatkan kemenangan. Adapun dalam konteks QS al-H{syr/59: 9, al-

mulflih{un atau orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dijaga 

dirinya dari rasa kikir.  

C. Asba>b al-Nuzu>l 

1. Asba>b al-Nuzu>l Surah  

 Sa’id bin Mans{ur, Bukha>ri, dan Muslim meriwayatkan dari Sa>’id bin 

Jubair, ia berkata, ‚Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas r.a. Tentang surah 

al-Hasyr lalu ia berkata, ‘surah al-H{asyr diturunkan menyangkut Bani Nadhir‛. 

Dalam sebuha riwayat lain disebutkan, ‚itu adalah Surah Bani Nadhir.‛ 

 Abdullah bin Abbas r.a., Mujahid, al-Zuhri dan yang lainnya menjelaskan 

ketika Rasulullah saw datang ke Madinah, beliau mengadakan perjanjian damai 

dengan kaum Yahudi serta memberi mereka janji, jaminan dan kesepakata bahwa 

beliau tidak memerangi mereka dan mereka tidak memerangi beliau. Lalu mereka 

merusak perjanjian tersebut. Allah swt pun menimpakan balasan hukuman-Nya 

terhadap mereka yang tidak bisa ditolak dan dihindari, menurunkan keputusan 

dan ketetapan-Nya atas mereka yang tiada bisa dihalang-halangi. Rasulullah saw 

pun mengusir mereka dari benteng-benteng mereka yang sebelumnya kaum 

Muslimin sama sekali tidak menduga dan tidak berpikir sedikit pun bahwa itua 

akan terjadi. Kaum Yahudi menyangka bahwa benteng-benteng mereka bisa 

menyelamatkan dan melindungi mereka dari hukuman dan pembalasan Allah 

SWT sedikitpun. Datanglah pada mereka hukuman dari Allah yang sama sekali 
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tidak pernah mereka perkirakan dan tidak terlintas dalam benak mereka 

sebelumnya.
47

 

 Rasulullah pun mengusir mereka dari Madinah. Di antara mereka ada 

yang pergi menuju ke Adzri’at yang merupakan bagian dari dataran tinggi Syam 

dan itu adalah tanah al-Mahsyar dan al-Mansyar. Ada pula di antara mereka yang 

pergi ke Khaibar. Rasulullah mengizinkan mereka pergi ke sana dengan 

ketentuan mereka hanya membawa barang sebanyak muatan unta. Mereka pun 

merusak harta bergerak yang ada di rumah-rumah mereka yang tidak bisa mereka 

bawa serta. Atas perilaku mereka tersebut Allah murka dan menyiapkan azab 

yang pedih dan memilukan untuk mereka di akhirat.
48

 

2. Asba>b al-Nuzu>l Ayat 

 Mengenai penyebab diturunkannya ayat 9 pada QS. al-H}asyr., Bukha>ri 

dalam kitab Tafsir Al-Qur’an sebagaimana yang dikutip dalam Ensiklopedi 

Metodologi Al Qur’an, menukil kisah yang dikemukakan Abu Hurairah: Suatu 

hari, seorang lelaki menemui Rasulullah saw seraya berkata, ‚Wahai Rasulullah, 

aku tertimpa kesusahan.‛ Beliau segera mengajaknya menemui para istrinya, 

namun ternyata mereka juga tak punya apapun untuk diberikan kepadanya. 

Sehingga kemudian Rasulullah berkata dihadapan para sahabatnya, ‚Adakah 

seseorang di antara kalian yang mau menjamu laki-laki ini pada malam ini ? 

Semoga Allah mengasihinya.‛ Lalu seorang lelaki dari golongan Anshar berdiri 

dari duduknya seraya berkata, ‚Aku, wahai Rasulullah.‛ Kemudian, laki-laki itu 

pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, ‚Jangan kau sia-siakan tamu 

Rasulullah saw ini sedikit pun.‛ Sang istri menjawab, ‚Demi Allah, aku tidak 

menyimpan sesuatu kecuali makanan anak-anak.‛ Sang suami lalu berkata, 

                                                 
 

47
 Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsi>rul Muni<r: Fil ‘Aqidah wa Al-Syari>’ah wal Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, h. 440 
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 Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsi>rul Muni<r: Fil ‘Aqidah wa Al-Syari>’ah wal Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, h. 438 
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‚Kalau anak-anak kita belum makan malam, tidurkan saja. Kemudian, 

matikanlah lampunya. Kita lipat saja perut kita (maksudnya menahan lapar) 

untuk malam ini saja.‛ Keesokan harinya, laki-laki itu menemui Rasulullah saw 

seraya berkata, ‚Sungguh, Allah swt Maha Benar, aku merasa takjub terhadap 

fulan dan fulan.‛
49

 Dan setelah itu turunlah firman Allah yakni surah al-Hasyr 

ayat 9. 

 Selanjutnya, dalam kitab tafsir al-Muni<r dijelaskan bahwa Al-Wahidi 

meriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a, ia berkata, ‚ada seorang laki-laki 

diberi hadiah kambing. Lalu ia berkata, ‘Sesungguhnya saudaraku fulan dan 

keluarganya lebih membutuhkan makanan ini daripada kami.’ Ia pun 

mengirimkan kepala kambing itu kepada orang yang dimaksudkan itu. Orang itu 

juga mengirimkan kepala kambing itu kepada orang yang lain lagi, begitu 

seterusnya hingga kepala kambing itu beredar dan berpindah-pindah dari satu 

rumah ke rumah yang lain sampai tujuh rumah, hingga akhirnya kepala kambing 

itu kembali lagi ke orang yang pertama kali menerima hadiah tersebut.‛ Lalu 

turunlah ayat,  ٌمْ خَطَاضَة 50.وَيؤُْثِرُونَ علَََ أَهفُْسِهِمْ وَموَْ كََنَ بِِِ
 

D. Munasabah Ayat 

 Adapun uraian muna>sabah QS. al-H{asyr/59: 9 pada ayat sebelum dan 

sesudahnya yaitu ayat 1-5 membahas tentang pengusiran kaum yahudi Bani 

Nadhi>r. Sesungguhnya Allah s.w.t. dialah yang telah menetapkan dan 

memutuskan pengusiran terhadap bangsa yahudi Bani Nadhi>r dari rumah-rumah 

mereka di madinah. Seandainya bukan karena Allah yang telah menetapkan dan 

memutuskan atas mereka untuk keluar angkat kaki dan eksodus meninggalkan 

kampung halaman mereka dengan cara yang hina, tentulah Allah mengadzab 

                                                 
 

49
 Abdullah Nasih ‘Ulwan, Ensiklopedi Metodologi Al-Qur’an (Kehidupan Sosial), 

(Jakarta : Kalam Publika, 2010.)  h. 41 
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  Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsi>rul Muni<r: Fil ‘Aqidah wa Al-Syari>’ah wal Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, h. 438 
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mereka di dunia  dengan terbunuh dan tertawan, sebagaimana yang dilakukan 

terhadap Bani Quraizhah pada tahun kelima Hijriyah pasca-perang Khandaq.
 51

 

Allah s.w.t. berbuat hal itu terhadap mereka, tidak lain adalah disebabkan mereka 

menentang dan melawan Allah s.w.t. dan Rasulnya, mendustakan apa yang telah 

Allah s.w.t. turunkan kepada Rasul-rasul terdahulu berupa berita gembira tentang 

kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. seperti mereka mengetahui dan mengenali 

anak-anak mereka sendiri. Setelah menerangkan apa yang menimpa bangsa 

Yahudi Bani Nadhi>r di dunia berupa penghancuran rumah-rumah mereka, 

penebangan dan pembakaran pepohonan kurma mereka, kemudian mereka di usir 

dari Madinah dan eksodus ke Syam, kemudian menerangkan adzab mereka di 

akhirat, Allah s.w.t. menjelaskan hukum harta benda yang diperoleh dari mereka, 

yaitu fai’.  

 Pada ayat 6-10 membahas tentang Allah s.w.t. menjelaskan hukum fai’ 

secara umum, menjelaskan perbedaan antara harta Ghanimah yang diperoleh 

melalui peperangan dengan harta fai’ yang diperoleh secara damai tanpa 

terjadinya peperangan.
52

 Pada ayat 9 Allah s.w.t memuji kaum Anshar, 

menyatakan keutamaan dan kemuliaan mereka, kebersihan mereka dari perasaan 

hasud, sikap mereka yang lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka 

sendiri meskipun mereka sedang butuh, serta sikap mereka yang rela dan 

menerima dengan lapang dada kaum muhajirin diberi harta fai’. Selanjutnya pada 

ayat 10 Allah s.w.t. mendeskripsikan golongan ketiga yang kaum fakir mereka 

berhak mendapatkan bagian dari harta fai’, yaitu orang-orang yang mengikuti 

dengan baik. Ayat ini menjadi dalil tentang solidaritas di antara segenap lapisan 

generasi umat, mulai dari generasi pertama dan generai-generasi berikutnya. Juga 
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 Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsi>rul Muni<r: Fil ‘Aqidah wa Al-Syari>’ah wal Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, h. 451-455 
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tentang kewajiban mencintai semua sahabat, menghargai, menghormati dan 

menjunjung tinggi persaudaraan mereka dalam agama dan posisi mereka yang 

lebih dahulu beriman. 
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BAB IV 

ANALISIS ALTRUISME PERSPEKTIF QS. AL-H{ASYR/59:9. 

A. Hakikat Altruisme dalam QS. Al-H{asyr/59:9 

 Menurut ibn Faris, kata as\ar ( )اثر  mulanya mempunyai 3 pengertian. 

Pertama, mengutamakan atau memilih sesuatu. Kedua, bekas-bekas peninggalan 

lama ( bahwa dahulu pernah ada pemiliknya). Ketiga, ‘berita yang disampaikan.
1
 

I<s\a>r menurut Abdullah Nasih ‘Ulwan dalam Tarbiyah al-Aulad fi< al-Isla>m, 

merupakan kecenderungan jiwa yang melahirkan sikap mengutamakan 

kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi.
2
   

 Sejarah mencatat bahwasannya i<s\a>r telah dipraktikkan sejak periode awal 

Islam oleh Rasulullah dan para sahabat, sebagaimana tercantum dalam surah al-

H{asyr ayat 9 berikut : 

دُونَ فِِ صُدُورِ  مإ وَلَْ يََِ ِ ليَْإ
ِ
بُّونَ مَنإ هَاجَرَ ا لِهِمإ يُُِ يماَنَ مِنإ قبَإ

ِ
ارَ وَالْإ ءُوا الدذ ينَ تبََوذ ِ ا وَالَّذ هِِإ حَاجَةً مِمذ

مإ خَصَاصَةٌ وَمَنإ يوُقَ شُُذ هفَإسِهِ فأَوُلئَكَِ  ثِرُونَ علَََ أَهإفُسِهِمإ وَلوَإ كََنَ بِِِ لِحُونَ )أُوتوُا وَيؤُإ  ( 9هُُِ الإمُفإ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman 

(Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 

'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka 

(Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa 

yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan 

(orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka 

dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka 

Itulah orang orang yang beruntung. 3 

 Dalam tafsir Al Misbah dijelaskan, beberapa ulama dalam memahami 

ayat di atas, berpendapat bahwa ayat tersebut mengandung pujian bagi kaum 

                                                             

 
1
 Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera 

Hati,2007) h. 106 

2
 Abdullah Nasih ‘Ulwan, ‚Tarbiyyah al-Aulad fi> al-Islam‛, Ensiklopedi Metodologi Al-

Qur’an Jilid 5(Kehidupan Sosial), (Jakarta : Kalam Publika, 2010.) h. 40  

3
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Perkata: Asbabun Nuzul dan Tafsir bil 

Hadis (Jakarta: Semesta al-Qur’an, 2014), h. 546. 
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Anshar. Penyambutan kaum Anshar (penduduk Madinah) dan kecintaan mereka 

kepada kaum Muhajirin sedemikian besar, sampai-sampai ada diantara mereka 

yang bersedia membagi hartanya kepada yang berhijrah serta memberikan 

makanan yang sedianya disiapkan untuk anak-anaknya kepada kaum Muhajirin 

yang membutuhkan pangan.
4
 

 Ayat ini, mendeskripsikan bahwa tidak terbersit keinginan sesikitpun di 

dalam hati kaum Anshar untuk memperoleh apa yang telah diberikan Nabi 

Muhamad saw. kepada kaum Muhajirin itu dan mereka mengutamakan para 

Muhajirin itu atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memiliki keperluan 

mendesak menyangkut apa yang mereka utamakan.
5
 Pada ayat sebelumnya 

dijelaskan bahwa Nabi membagi fa’i (harta rampasan) yang diperoleh dari Bani 

Nadhir kepada kaum Muhajirin dan tidak memberinya kecuali kepada tiga orang 

dari kaum Anshar yang memang sangat membutuhkan. 

 Hal tersebut sejalam dengan penjelasan dalam tafsir al-Azhar karya 

Hamka yang menyebutkan bahwa kaum Anshar sebagai pembela dan penolong 

Rasul dan yang menampung kaum Muhajirin yang hijrah dalam kemiskinan itu. 

‚Mereka (kaum Anshar) itu ‘mencintai’ kepada orangorang yang telah berhijrah 

kepada mereka‛ sehingga tidak ada rasa benci maupun bosan dengan saudara 

sefaham yang baru datang itu, melainkan belas kasihanlah yang ada. ‚Dan 

mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa 

yang diberikan kepada mereka (Muhajirin).‛ Artinya tidaklah ada rasa dengki 

atau iri di hati kaum Anshar itu melihat Allah dan Rasul-Nya memberikan 

anugerah berlebih kepada saudara-saudaranya kaum Muhajirin itu.
6
 

                                                             

4
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 14, 

(Jakarta : Lentera Hati, 2002) h.116-117 

5
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 14, 

h.116-117 

6
 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XXVII, (Surabaya : Yayasan Latimojong, 1975) h.81-82 



59 
 

 Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. telah berkata 

kepada kaum Anshar :‚Kalau kamu suka, bolehlah kamu bagi-bagikan untuk 

saudaramu kaum Muhajirin itu rumah-rumah kediaman dan harta benda kamu 

dan aku bagikan kepada kamu harta rampasan itu sebagaimana telah aku bagikan 

kepada mereka, dan jika kamu kehendaki untuk mereka harta rampasan dan 

untuk kamu rumah-rumah kamu dan harta benda kamu.‛ Lalu mereka menjawab; 

‚Kami tidak mau begitu! Mau kami ialah menyerahkan sebagian rumah kami dan 

harta kami kepada mereka dan harta rampasan itu biarlah mereka saja yang 

menerimanya, kami tidak usah‛.
7
 

 Disebutkan pula bahwa menurut riwayat Abdurrahman bin Zaid bin 

Aslam, Rasulullah saw. berkata kepada orang Anshar : ‚Saudara-saudara, mereka 

telah meninggalkan harta benda mereka,dan anak-anak mereka dan datang 

menumpang kepada kalian.‛Maka orang-orang Anshar itu menjawab; ‚harta 

benda kami, kita bagi saja, sebagian untuk saudara-saudara kami itu.‛ Lalu 

Rasulullah saw. berkata pula; ‚Bolehkah lebih lagi dari itu?‛. Mereka bertanya; 

‚apakah kiranya ya Rasulullah ?‛. Nabi saw. menjawab; ‚saudara-saudara kamu 

itu tidak pandai bekerja (bertani), sudikah kalian bekerja untuk mereka, lalu hasil 

tanaman itu diberikan pula kepada mereka ?‛. Mereka menjawab; ‚kami bersedia 

ya Rasulullah‛.
8
 

 Pada akhir ayat ini disebutkan ‚dan siapa yang dipelihara dari kekikiran 

dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung‛. Sebab kikir adalah salah 

satu sifat pokok pada diri setiap orang, oleh karena itu barang siapa yang dapat 

menguasai dan mengalahkan kikir yang menjadi sifat asli pada tiap-tiap diri 

manusia adalah suatu kemnangan bagi seseorang atas dirinya sendiri.
9
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 Pengarang kitab Fi< Zila>l al-Qur’an, Sayyid Qutub, sebagaimana dikutip 

dalam Ensiklopedi Metodologi Al Qur’an
10

, memberi komentar dan bermakna , 

لِهمِإ  يماَنَ مِنإ قبَإ
ِ

ارَ وَالْإ ءُوا الدذ ينَ تبََوذ ِ  ,penjelasan pada ayat ini, ungkapan kota hijrah وَالَّذ

yaitu kota Rasulullah saw. Sebuah kota dimana kaum Anshar merupakan 

penduduk aslinya, lalu mempersilahkan kaum Muhajirin ikut tinggal disitu. 

Seolah-olah kota itu menjadi rumah sendiri bagi mereka (kaum Muhajirin). Hal 

ini tak lain merupakan sebuah pengungkapan tentang sikap keimanan kaum 

Anshar yang begitu murni. 

  Kota Madinah akhirnya menjadi kediaman, rumah, dan kampung 

halaman kaum Muhajirin. benar-benar دُونَ فِِ صُدُورِهِِإ مإ وَلَْ يََِ ِ ليَْإ
ِ
بُّونَ مَنإ هَاجَرَ ا يُُِ

ا أُوتوُا  Kalimat mengungkapkan bahwa sejarah umat manusia belum :حَاجَةً مِمذ

pernah mengenal peristiwa sosial sebagaimana penyambutan yang dilakukan 

kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin yang dipenuhi rasa cinta, perhatian, 

kepedulian, sikap saling menolong dan membantu meringankan beban orang lain. 

Bahkan sampai diriwayatkan bahwa setiap orang dari kalangan Muhajirin 

yang ingin menempati rumah kaum Anshar harus diundi terlebih dahulu. Sebab, 

kaum Anshar yang berminat menampung kaum Muhajirin jauh lebih banyak 

jumlahnya ketimbang jumlah kaum Muhajirin itu sendiri. bermakna, Lebih 

lanjut, pada kalimat sesuatu yang diperoleh kaum Muhajirin, berupa kedudukan 

yang dihormati di rumah-rumah (kaum Anshar) dan kelebihan harta (biasanya 

ghanimah atau harta rampasan perang) yang diberikan kepada mereka. Namun 

demikian, kaum Anshar sama sekali tidak memiliki rasa dengki, keberatan, dan 

sejenisnya terhadap mereka.  

Adapun kalimat mementingkan kebutuhan orang lain dibandingkan 

dengan (kebutuhan) diri sendiri merupakan puncak kemuliaan dan tindakan ini 
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dipelopori oleh kaum Anshar, bukan yang lain. Dan terakhir pada kalimat 

melindungi diri dari segenap hal yang dapat merintangi kebaikan, artinya, orang 

yang memelihara dirinya dari sifat kikir, sungguh akan beruntung.  

 Hamka didalam tafsirnya menyebutkan terdapat lima kelebihan dan 

pujian bagi kaum Anshar, diantaranya : pertama, mereka yang telah menunggu 

saudaranya (kaum Muhajirin) di kota tempat mereka dalam keadaan beriman. 

Kedua, mereka mencintai saudara-saudara mereka yang datang menumpangkan 

diri itu. Ketiga, mereka tidak merasa dengki ataupun keberatan jika kaum 

Muhajirin itu diberi bagian lebih banyak, bahkan harta rampasan sebagian besar 

hanya untuk Muhajirin. Keempat, mereka lebih mengutamakan saudara-saudara 

mereka yang baru hijrah itu, lebih dari mengutamakan diri mereka sendiri. 

Kelima, mereka telah sanggup mengatasi sifat kikir mereka, sehingga mereka 

mendapatkan kemenangan. Allah swt memuji kaum Anshar karena memiliki sifat 

mengutamakan orang-orang muhajirin, sehingga diturunkanlah ayat tersebut. 

Muslim dengan muslim lainnya saling bersaudara, karena itu sudah sepantasnya 

saling membantu di jalan kebenaran dan membimbing ke jalan kebaikan, 

mengutamakan orang lain (i>s\a>r) dikala suka maupun duka, menghiburnya di masa 

susah, saling menghargai dan menghormati, melakukan kebaikan semata-mata 

didasari cinta kepada Allah, bukan untuk tujuan lain.
11

 

B. Wujud Altruisme dalam QS. Al-H{asyr/59:9 

1. Membangun Solidaritas Kemanusiaan  

 Berangkat dari kata tabawwa’u>  merupakan bentuk  fi‘l mud}a>ri‘ 

dari kata tabawwa’a ( َأ  yang menurut Ibn Fa>ris kata tersebut ,(تبََوذ

mempunyai 2 makna yaitu al-ruju>‘u ila> syai’in ( ٍء لََ شََإ
ِ
 artinya (الرُجُوعُ ا

kembali pada sesuatu dan tasa>wi@ al-sya’aini ( ِ ئيَإ يإ  artinya (تسََاوِي الش ذ
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persamaan antara dua hal.
12 Dengan merujuk kepada kata dan 

penafsiran dari QS. al-H{asyr/59:9 dapat dipahami bahwa dengan 

mempunyai kesamaan seperti sifat akan mewujudkan hal-hal yang 

positif bagi keduanya. Seperti membuat mereka bersatu atau solid. 

 Seperti halnya memperaaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar 

yang dilakukan Rasulullah merupakan fenomena dari sekian banyak 

fenomena dari sekian banyak keadilan Islam terhadap pembangunan 

akhlak kemanusiaan. Kaum Muhajirin adalah mereka yang telah rela 

meninggalkan harta, keluarga, dan negara mereka di jalan Allah. 

Mereka datang ke Madinah tanpa memiliki sedikit pun dari 

keutamaan dunia. Sementara kaum Anshar adalah orang-orang kaya 

yang memiliki perkebunan, harta dan barang-barang produksi mereka. 

Seorang saudara dituntut untuk menanggung beban saudaranya. Ia 

harus berbagi dengan saudaranya kebahagiaan hidup dan beban 

deritanya. Ia harus mau menampung saudaranya itu di rumahnya 

selagi masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Ia harus rela berbagi 

separuh hartanya dari apa yang ia miliki.
13

 

 Sesungguhnya mereka yang mengingkari bahwa dalam Islam ada 

keadilan sosial adalah kaum yang mereka tidak menginginkan cahaya 

Islam terlihat oleh penglihatan manusia dan sinarnya sampai ke lubuk 

hati yang paling dalam. Atau kaum primitif yang tidak pernah 

menginginkan sesuatu yang baru sekalipun disukai manusia. Itulah 

Islam yang dituju.
14

 

                                                             

12
Al-Ra>gib al-As}faha>ni@, al-Mufrada>t fi@ Gari@b al-Qur’a>n (Cet I; Damaskus-Beirut: Da>r al-

Qalam – Al-Da>r al-Sya>miyah, 1412 H), h. 158. 

13
 Ahzami Sami’un Jazuli, Al-Hijrah Fil-Qur’anil Karim, terj. Eko Yulianti (Jakarta: 

Gema Insani,2006) hal. 272 

14
 Musthafa Husni al-Siba>’i, Al-Sirah al-Nabawiyyah; Durus wa Iba>r, terj.Shalihin 



63 
 

 Sejarah perjalanan manusia belum pernah mengenal hangat dan 

meriahnya sebuah sambutan sehangat dan semeriah sambutan yang 

dilakukan kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin. Dengan cinta suci 

itu dan pengorbanan yang hangat itu juga dengan kebersamaan yang 

aktif sehingga masing-masing mau saling menanggung beban sampai 

menentukan siapa yang akan menolong kaum Muhajirin ada saatnya 

sampai harus diundi terlalu banyaknya pihak yang ingin membantu.
15

 

 Dengan membangun akhlak terhadap manusia seperti menjalin 

ikatan yang kuat antara kaum Muhajirin dan Anshar telah mengukir 

nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang berdiri sebagai contoh ideal 

yang tidak pernah dilakukan oleh komunitas masyarakat yang 

memiliki keutamaan tertentu. Nilai-nilai itu dimulai dengan nilai 

pekerjaan yang mulia seperti gigih mencari rezeki. Diawal kedatangan 

kaum Muhajirin ke Madinah, mereka melihat bagaimana keluhuran 

sikap yang diperlihatkan oleh kaum Anshar dalam menghormati tamu. 

Namun mereka tidak terlena dengan semua itu. Mereka berterima 

kasih dan meminta untuk ditunjukkan ke tempat untuk mencari 

rezeki. Mereka tidak begitu saja memanfaatkan hubungan 

persaudaraan yang dibangun bersama kaum Anshar.
16

 

 Sebuah amal Islami adalah kekuatan yang terbentuk dari kerja 

sama antar personal dengan segala kekurangan dan kelebihannya 

sehingga menumbuhkan hubungan sosial yang benar antara manusia. 

Berdiri diatas kebenaran, keadilan dan saling membantu ia 

menghapuskan nilai-nilai yang rusak yang selalu memihak si kuat dan 
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menindas si lemah. Dengan jargon yang kuat pasti menang. Nilai itu 

akan mewariskan sikap iri, dengki, permusuhan dan saling menzalimi 

pada generasi-generasi selanjutnya. Ia akan terus bergejolak dalam 

sebuah masyarakat hingga bangunan masyarakat itu berkeping-

berkeping. Dari sanalah Islam bangkit dan menempati posisi yang 

istimewa dengan dasar terus bekerja untuk kebaikan masyarakat.
17

 

   Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa salah satu landasan yang 

kokoh untuk kehidupan bermasyarakat adalah menanamkan nilai i<s\a>r 

atau altruisme itu sendiri.  

2. Menumbuhkan Rasa Cinta dan Kasih Sayang 

 Dalam QS.Al-H{asyr terdapat kata yuh}ibbu>na  ( َن بُّوإ  yang (يُُِ

memiliki 3 makna yakni: Pertama, menunjukkan makna al-lazu>mu wa 

al-s\aba>du artinya ketetapan; Kedua, menunjukkan makna al-h}abbatu 

min al-syai’ artinya biji atau benih sesuatu; dan Ketiga, menunjukkan 

makna was}f al-qis}ari artinya pendek.
18

 

 Adapula yang mengatakan bahwa al-hubb bermakna haba>b al-ma>. 

Meluapnya air. Berdasarkan ini, al-hubb juga merupakan luapan 

sesuatu yang memenuhi rongga hati, yang merupakan bagian terbesar 

yang mengisi relung hati. Berarti hati itu penuh dengan cinta. Ada 

lagi yang mengatakan, al-hubb  berasal dari al-habb  dengan arti al-

khabiyah,  yang artinya ‚buyung‛ atau ‚bejana‛ yang berisi penuh, 

meluap. Demikian pula hati, jika sudah terisi penuh dengan cinta 

maka tidak dapat lagi diisi dengan yang lain. Ada juga yang berkata, 
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al-hubb merupakan bentuk lain dari al-haba>b yang artinya ‚gelembung 

air‛ yang bermakna terjadi gejolak hati, karena ingin bertemu kekasih. 

Dengan demikian, ada sesuatu yang masuk ke dalam hati, memenuhi 

relung hati. Sesuatu itu berupa rasa senang, suka, dan bahkan rasa 

ingin memilik, serta ingin bersatu. Dalam kejadian cinta, ada 

objeknya, yaitu sesuatu di luar diri individu, yang memiliki kebaikan-

kebaikan, kelebihan-kelebihan, atau keistimewaan-keistimewaan 

tertentu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi individu. Kebaikan, 

keistimewaan, perhatian, pertolongan, dan lain-lain yang positif, 

boleh jadi telah menimbulkan rasa cinta pada diri individu. 

 Dari penafsiran kata tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya 

cinta bagaikan sumber mata air yang terus mengalir. Ia tidak 

memerlukan alat ataupun sarana untuk mengeluarkannya. Rasa 

persaudaraan tidak dibangun berdasarkan nilai-nilai dan aturan-

aturan. Ia merupakan dampak dari kemauan manusia untuk 

menanamkan dalam perilakunya terhadap nilai altruisme dan 

menghapus egoisme  yang ia miliki, kekikiran, dan kerugian. 

Ukhuwah dapat bergulir pada kaum muslimin generasi pertama karena 

mereka mempraktikkannya dalam seluruh kehidupan mereka sehingga 

mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. 

Sekalipun mereka menyayangi diri mereka masing-masing, akan 

tetapi mereka tetap mampu menyayangi saudaranya yang lain. 

Berdasarkan ukhuwah ini seorang hakim berhak untuk menegur dia 

apabila dia tidak menunaikan hak-hak persaudaraannya.
19
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 Persahabatan dan rasa persaudaraan menghilangkan derita. Karena 

syiar yang diangkat adalah cinta yang akan menghilangkan beban di 

antara mereka, meminggirkan rasa perbedaan, serta memunculkan 

toleransi. Tidak ada sesuatu yang lebih indah dari pertemuan antara 

ukhuwah dan tawadhu bagi mereka dan bagi orang yang lengah dari 

kekeliruan mereka serta selalu mencari alasan. Bagi mereka, Allah 

menggambarkan bagaikan orang-orang yang saling mencintai karena 

Allah termasuk orang-orang yang di dekatkan dan dilindungi oleh 

Allah, pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindunagan-Nya.
20

  

3. Memperkuat Rasa Persaudaraan 

 Datangnya kaum Muhajirin di kota Madinah, ada hikmah 

dibaliknya yaknita’akhi.Di antara tujuan ta’akhi (dipersaudarakannya) 

antara para sahabat adalah agar hilang rasa asing antara dalam diri 

mereka. Mereka juga menjadi terhibur karena telah berpisah dengan 

harta dan keluarga. Dengan demikian mereka saling mendukung 

kehormatannya. Ketika kemuliaan Islam telah tercapai dan komunitas 

Islam mulai membesar, serta kekhawatiran dan keraguan dalam diri 

kaum muslimin akan hilang.
21

 

 Memperkuat rasa persaudaraan juga merupakan poin pertama yang 

harus dilakukan setelah keyakinan yang kuat dan ia menyempurnakan 

iman ( َيماَن
ِ

ارَ وَالْإ ءُوا الدذ ينَ تبََوذ ِ  Persaudaraan antara dua orang yang .(وَالَّذ

dibangun dalam keyakinan yang berbeda dan jalan pemikiran yang 

berbeda tidak akan berjalan langgeng. Khususnya apabila akidah dan 

fikrah tadi menuntut penganutnya untuk melakukan sikap-sikap 
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tertentu dalam perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, Rasulullah 

menjadikan akidah Islam sebagai fondasi utama dibangunnya 

persaudaraan antara para sahabatnya. Akidah itulah yang telah 

menyatukan hati mereka. Akidah  yang datang dari sisi Allah swt. Itu 

memosisikan seluruh manusia dalam posisi yang sama, yaitu sebagai 

hamba-Nya dan wajib beribadah hanya kepada-Nya. Tidak ada 

sesuatu kelompok pun yang di istimewakan kecuali karena ketakwaan 

dan amal saleh mereka. Sehingga, tidak realistis bila persaudaraan, 

kerja sama dan altruisme dilakukan di kalangan mereka yang terpisah 

akidahnya, dengan fikrah yang berbeda-beda. Jadilah masing-masing 

mereka raja bagi egonya sendiri dan hawa nafsunya.
22

Bibit yang baik 

dan tempat tumbuh yang subur. Persaudaraan yang benar tidak akan 

tumbuh dari lingkungan yang kering. Ketika di sana tersebar 

kebodohan, kekurangan, kemalasan, kekikiran, sikap statis dan 

keengganan untuk melakukan kebaikan, tidak mungkin akan berdiri 

sebuah persaudaraan atau tumbuh suburnya rasa cinta. Kalaulah para 

sahabat Rasulullah tidak memiliki sifat universal yang bersih, mereka 

tidak akan mendapatkan kemuliaan dunia dengan persaudaraan yang 

kuat karena Allah.
23

 

 Mereka menamakan tujuan yang membuat mereka bertemu dan 

teladan terbaik yang mereka jalani untuk mewujudkannya dengan 

panduan keutamaan, kemuliaan dan visi pemikiran di alam ini dan 

tuntunan ilahi. Mereka melihat bahwa sesungguhnya apa yang ada 

disisi Allah lebih baik dan lebih kekal.
24
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 Sesungguhnya Muhammad saw adalah seorang yang memiliki apa 

yang terserak dari kebanyakan manusia, dari kemuliaan, wibawa dan 

pengalaman. Bentuk paling tinggi dan nilai puncak yang mungkin 

dimiliki oleh seorang manusia. Tidak heran bila kemudian orang-

orang yang berada pada orbit sekitarnya merupakan penunjang 

kesempurnaan Muhammad yang telah menempa diri mereka sehingg 

mereka memiliki kesetiaan, keadilan dan kedermawanan.
25

 

 Ketika Nabi Muhammad saw menetapkan ta’akhi antara kaum 

Muhajirin dan Anshar, beliau tidak hanya memberlakukan syariat itu 

bagi mereka saja. Akan tetapi ia harus menjadi acuan bagi kaum 

muslimin kapan saja dan dimana saja ketika mereka 

membutuhkannya. Ia bukan sekadar kenangan sejarah. Karena bisa 

jadi kebutuhan akan ta’akhi di suatu masa lebih besar dan lebih 

penting.  

 Dari beberapa wujud altruisme dalam QS.Al-H{asyr/59: 9 

mencakup berbagai wujud yang senada dengan hasil penelitian dari 

Karen Horney. Horney membuat tabel tentang beberapa kebutuhan 

untuk memcahkan problem keguncangan hubungan manusia. 

Kebutuhan ini disebut ‚nerveusness‛. Dinamakan demikian karena 

merupakann pemecahan (solusi) yang tidak logis terhadap masalah-

masalah tersebut. Kebutuhan-kebutuhan itu diantara: 

1. Kebutuhan akan cinta dan diterima orang lain, dengan memuaskan 

orang lain dan memenuhi keinginan mereka. 
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2. Kebutuhan akan mitra yang memikul tanggung jawab pribadi. Orang 

seperti ini menghamburkan uang untuk meraikh kecintaan yang lain 

dan takut jika ia diasingkan (terisolir). 

3. Kebutuhan akan pengendalian diri dalam kehidupannya dalam skala  

yang sempit. Ia puas dengan yang serba sedikit, tidak mempunyai 

tuntutan apa pun. Lebih suka merendah dan mengalah terhadap orang 

lain. 

4. Kebutuhan akan kedudukan yang didambakan, yaitu mencari 

penghargaan bagi dirinya, baik oleh perorangan maupun masyarakat. 

Suka menarik kekaguman orang lain terhadap dirinya.
26

 

C. Urgensi Altruisme dalam Kehidupan Perspektif QS.Al-H{asyr/59: 9 

 Urgensi sifat altruisme jika ditinjau dari akhir ayat dari QS.Al-

H{asyr/59:9.  َلِحُون  Dan siapa yang dijaga dirinya‚  وَمَنإ يوُقَ شُُذ هفَإسِهِ فأَوُلئَكَِ هُُِ الإمُفإ

dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung‛. 

 Barangsiapa yang dipelihara oleh Allah swt dari kerakusan, ketamakan, 

dan kebakhilan dirinya, ia pun menunaikan apa yang diwajibkan oleh syari’at 

atas dirinya pada harta yang ia miliki berupa zakat atau hak, sungguh ia benar-

benar telah beruntung, selamat serta sukses menggapai setiap harapan dan 

keinginan.
27

 

Jiwa yang tidak pelit, yakni jiwa yang tidak menyebabkan terjadinya 

sikap kikir. Kebalikan dari kata tersebut adalah kata pemurah yang dalam kamus 

umum artinya suka memberi hal (materi maupun non materi) atau tidak pelit. 
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Jiwa yang pemurah berarti jiwa yang menjadi sumber dorongan untuk memberi, 

menologn dan membantu.
28

 

Dalam Al-Qur’an, orang berjiwa pemurah dipandang sebagai manusia 

yang berbahagia dalam hidup. Orang demikian adalah orang yang ringan dalam 

memberikan pertolongan kepada orang lain. Apabila ada seorang yang ringan 

memberi pertolongan bukan dikarenakan ia memiliiki banyak harta, tetapi hal 

tersebut telah menjadi karakter khas. Orang demikian adalah orang yang tidak 

dikuasai atau dominasi rasa pelit yang pada hakikatnya menyusahkan dirinya. 

Siapapun tidak disebut pemurah jika jiwa dan perilakunya masih dominasi sifat 

pelit. Pemurah dan pelit merupakan dua hal yang bertolak belakang.
29

 

Dalam kaitan ini, tampaknya Al-Qur’an memandang bahwa sifat pemurah 

merupakan sifat yang harus ditumbuh kembangkan. Sehingga manfaatnya dapat 

dirasakan, yaitu dengan menghilangkan sifat pelit. Sifat pelit dalam diri manusia 

merupakan penyakit jiwa yang tidak sehat. Ia harus dieliminasi dari jiwa 

manusia, agar pergaulan hidup berjalan normal dan harmonis. Kebencian dan 

kecemburuan akan muncul, justru diarahkan kepada mereka yang berjiwa pelit.
30

 

Oleh karena itu, Allah mengarahkan agar manusia menghilangkan sifat 

kikirnya dengan melatih diri bersifat pemurah, yakni dengan membayar zakat, 

berinfak dan bersedekah. Jika baru sebatas membayar zakat, itu belum pemurah. 

Akan tetapi, jika telah sering berinfak atau bersedekah, baru dapat dikatakan ada 

tanda-tanda pemurah.
31
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Allah berfirman: ‚ siapa yang dijaga jiwanya dari kekikiran, maka mereka 

itulah orang-orang yang beruntung.‛ QS. Al-H{asyr/59: 9; dan Al-Taga>bun/64: 16. 

Dua kali Allah menegaskan demikian dalam Al-Qur’an. Hal ini berarti penting 

dipahami bahwa orang pemurah yang jiwanya telah dijaga dari sifat kikir (yang 

merupakan tabiat aslinya), akan muncul menjadi orang yang beruntung dalam 

hidup. Dalam realitas hidup, mereka yang banyak dan besar infak dan 

sedekahnya, semakin makmur dan sejahtera hidupnya.
32

  

Orang yang tidak kikir biasanya sangat disenangi masyarakat. Ini berarti 

si pemurah memiliki banyak kemungkinan untuk pengembangan aspek-aspek 

kehidupannya, baik ekonomi, sosial, pergaulan, silaturahmi dan sebagainya. 

Semua aspek itu akan semakin berkembang ke arah yang semakin maju yang 

lebih menguntungkan dirinya.
33

 

Keberuntungan itu tidak dipaksakan, tetapi berjalan dan terjadi secara 

alami dengan hasil-hasil yang menggembirakan. Si pemurah juga mendapat 

perlindungan dari lingkungan sekitar karena pribadinya disenangi dan disukai 

masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan pemurah adalah orang yang aman 

sentosa di dunia, dan berbahagia nantinya di surga.
34

 

Menjadi orang yang pemurah atau tidak kikir akan memiliki dampak 

psikologis yang luar biasa pada orang yang mempunyai sifat tersebut. Penelitian 

medis menegaskan bahwa sikap toleransi dan pemurah bisa menambah umur 

manusia. Apabila manusia suka bermurah hati dan tidak kikir maka akan 
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berdampak positif pada psikologi orang tersebut. Hasilnya, orang tersebut kian 

stabil dan tenang.
35

  

Selanjutnya, para peneliti telah mengonsep sebuah kaidah emas untuk 

mencapai hidup bahagia dan umur lebih panjang. Kaidah tersebut adalah ‚anda 

mengutamakan dan mencintai kebaikan untuk orang lain‛. Pernyataan tersebut 

dapat dipahami bahwa kaidah yang dimaksud seperti bertindak altruistik. Setelah 

berbagai pernyataan dari orang-orang, para ilmuan menemukan orang yang 

altruisme lebh bahagia daripada mereka yang bersikap egoisme.
36

  

 Wujud dalam tindakan altruistik yang terkandung dalam QS. Al-

H{asyr/59: 9. Diantaranya menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. 

Selanjutnya, para ilmuan tertarik dengan penelitian terkait rasa cinta dan kasih 

sayang. Yang hasilnya, praktik ‚cinta dan kasih sayang‛ bermanfaat bagi otak 

dan mengaktifkan sel-selnya. Bahkan, terjadi perubahan-perubahan di sejumlah 

sel-sel, bentuk otak, dan proses yang ada di dalamnya. Hal ini membantu 

penyembuhan atas berbagai macam penyakit, hanya dengan belajar bagaimana 

cinta dan kasih terhadap orang lain.
37

 

 Sebuah studi baru yang dilakukan akhir-akhir ini menginformasikan 

bahwa praktik ‚cinta dan kasih sayang‛ dapat memperkuat sistem kekebalan 

tubuh manusia. Mereka menemukan bahwa seseorang yang penuh cinta dan kasih 

                                                             

35
 Abdel Daem Al-Kahael, ‘A<lij Nafsaka bi Al-Qur’an, terj. Muhammad Misbah, 

(Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), h. 103 

36
 Barbara Oakley, Pathologikal Altruism, (New York: Oxford University Press, 2011), h. 

82 

37
 Abdel Daem Al-Kahael, ‘A<lij Nafsaka bi Al-Qur’an, h. 107 



73 
 

sayang memiliki sistem ketahanan tubuh yang kuat dalam melawan berbagai 

macam penyakit.
38

 

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan  

altruistik melahirkan kesejahteraan bagi subjek maupun objek yang dapat 

membuat pelaku altruisme berakhir dengan ‚beruntung‛ baik dari segi duniawi 

maupun ukhrawi. 

D.  Keutamaan Sifat Altruisme 

 Diantrara keutamaan dari perilaku altruistik adalah sebagai berikut:
39

 

1. Meringankan sebuah pekerjaan/amalan yang besar yang sulit dikerjakan 

secara sendirian. 

2. Akan timbul pada setiap orang perasaan membutuhkan terhadap sesama 

saudaranya, sadar bahwa dia tidak mungkin menjadi kuat tanpa bantuan 

dari saudaranya. 

3. Merupakan bukti cinta kebaikan untuk sesama saudaranya. 

4. Merupakan buah dari sekian buah keimanan kepada Allah swt. 

5. Merupakan landasan kemajuan dan keberhasilan. 

6. Kebersamaan dan sikap prososial seperti tindakan altruistik akan 

menghilangkan perasaan hasad dan dengki dalam diri seseorang. 

7. Merupakan salah satu jalan yang menghantarkan kepada Ridha Allah dan 

Jannah-Nya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pada hakekatnya Altruisme merupakan kecenderungan jiwa yang 

melahirkan sikap mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang 

kepentingan pribadi. Perilaku i>s\a>r  hanya ditujukan untuk mengharapkan 

keridaan Allah s.w.t. sikap ini adalah salah satu bukti kuat dari iman yang 

lurus, niat yang murni dan jiwa yang suci. Pada saat yang bersamaan, 

tindakan ini juga merupakan salah satu faktor penopang terbesar bagi 

terciptanya solidaritas sosial dan kebaikan bagi anak-cucu Adam.   

2. Wujud dari Altruisme dalam QS. al-Hasyr/59: 9 yaitu ada tiga bentuk 1.) 

membangun solidaritas kemanusiaan, 2.) menumbuhkan rasa kasih 

sayang, 3.) memperkuat rasa persaudaraan 

3. Urgensi Sifat altruisme dalam kehidupan perspektif QS> al-H{asyr/59: 9 

yaitu, suatu perbuatan yang memiliki dampak positif, yang dapat 

menjauhkan kita dari berbagai sifat kebatilan. Seperti Allah akan 

memelihara kita dari kerakusan, ketamakan, dan kebakhilan. Dan pelaku 

altruisme dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung. 
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B. Implikasi dan Saran 

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin mengingatkan kepada 

pembaca terutama bagi diri pribadi penulis bahwa,  Altruisme merupakan 

kecenderungan jiwa yang melahirkan sikap mengutamakan kepentingan orang 

lain ketimbang kepentingan pribadi. 

  Penulis mengharapkan pada pembaca untuk senantiasa berpegang teguh 

kepada wasiat Rasulullah saw. yaitu al-Qur’an dan sunnah. Karena al-Qur’an 

merupakan wahyu Allah, pedoman bagi umat manusia dalam menempuh 

kehidupannya. Al-Qur’an sebagai pedoman berisikan pelajaran, bukti kebenaran, 

obat bagi jiwa dan bahkan sebagai petunjuk. Sehingga dengannya al-Qur’an 

dapat membimbing umat manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, 

penulis menerima setiap saran kepada para pembaca untuk lebih bermanfaatnya 

tulisan ini. 
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