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KATA PENGANTAR 
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Perpustakaan dalam Gerakan Penerjemahan Koleksi Di Perpustakaan Bait Al-

Hikmah Periode Dinasti Abbasiyah.” Adapun tujuan penulis menulis tesis ini 

adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar magister Ilmu 
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kepada Ayahanda Muh. Yasin dan Ibunda Bungatang, S.Hi., yang telah melahirkan, 

mendidik, serta memberi kasih sayangnya kepada penulis hingga saat ini. Tak lupa 

penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada: 

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar beserta seluruh Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar. 
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2. Prof. Dr. H. M. Galib M., M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Alauddin 
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3. Dr. Indo Santalia, M. Ag., selaku Ketua Prodi Dirasah Islamiyah dan Dr. La 

Ode Ismail Ahmad, M. Th.I. Selaku Sekretaris Prodi. Beserta seluruh staf 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dalam proses 

penyelesaian tesis ini. 

4. Dr. Quraisy Mathar, M. Hum., dan Dr. Indo Santalia, M. Ag., selaku Promotor 

dan koPromotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukkan 

dalam penyelesaian tesis ini. 

5. Dr. Iskandar S. Sos., M.M., dan  Dr. Andi Ibrahim, S. Ag., S.S., M. Pd., selaku 

Penguji 1 dan Penguji 2 yang telah memberikan pertanyaan, kritik dan saran 

demi kesempurnaan tesis ini. 

6. Para Guru Besar dan seluruh dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 

telah memberikan ilmu kepada penulis. 

7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Kepala Perpustakaan 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar beserta seluruh pegawai dan staf yang 
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 ABSTRACT 

Nama : Dini Nurul Nazhifah 

NIM : 80100221054 

Judul  : The Role of Library Managers in the Translation Movement in the 

Abbasid Dynasty's Bait al-Hikmah Library 

 

The purpose of this study is first, the role of library managers in the 

translation phase in the library of bait al-Hikmah. Second, the management and 

method of translation during the Abbasid dynasty in the library of bait al-Hikmah. 

In answering the above problems, the author uses a type of research with a 

historical approach. This research is classified as library research, data collected by 

quoting, adapting, and analyzing by analyzing the content of literature that is 

representative and has relevance to the problem discussed, then reviews and 

concludes it. 

The results showed that first, the role of library managers in the translation 

movement was divided into three structures, namely the role of librarians as 

Mushrif al-Ulya the head of the library, responsible for managing all operational 

aspects of the library, the role of librarians as Amiin al-Maktabah refers to 

individuals responsible for managing and managing libraries, then the role of 

librarians as Mushrif has the task of carrying various kinds of books.  Second, Bait 

al-Hikmah is managed like a modern library. Book collections are classified 

according to their contents. The classification of the Bayt al-Hikmah collection 

includes physics, philosophy and logic, astronomy, agrarian and agricultural, 

mathematics and engineering, music, chemistry. The placement of books in the 

library of bait al-Hikmah other than those of the caliph, arranged based on the 

classification of sciences (subjects) compiled by Ibn Nadim. The translation method 

used at the time of Bait al-Hikmah was the translation of the classical Arabic 

method or the traditional Arabic translation method. In this case, Hunayn bin Ishaq 

used the translation method of translating sentences instead of word for word, this 

is in order to obtain the accuracy of the manuscript.  

Research implications, what some of these figures have done illustrates, that 

libraries and librarians today are inseparable from historical records in the past. 

Librarians at that time served visitors to come read collections of translations 

imported from various countries.  
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ABSTRAK 

Nama : Dini Nurul Nazhifah 

NIM : 80100221054 

Judul  : Peran Pustakawan dalam Gerakan Penerjemahan di Perpustakaan 

Bait al-Hikmah Dinasti Abbasiyah 

 

Tujuan Penelitian ini adalah pertama, Peran pustakawan dalam fase 

penerjemahan di perpustakaan bait al-Hikmah. Kedua, Pengelolaan dan metode 

penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah di perpustakaan bait al-Hikmah. 

Dalam menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis 

penelitian dengan pendekatan historis (sejarah). Penelitian ini tergolong library 

research, data yang dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis 

dengan menganalisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan 

mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan 

menyimpulkannya. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran pustakawan dalam 

gerakan penerjemahan itu terbagi atas tiga struktur yaitu peran pustakawan sebagai 

Mushrif al-Ulya kepala perpustakaan, bertanggung jawab untuk mengelola semua 

aspek operasional dari perpustakaan, peran pustakawan sebagai Amiin al-Maktabah 

merujuk pada individu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur 

perpustakaan, selanjutnya peran pustakawan sebagai Mushrif memiliki tugas 

membawa berbagai macam kitab, al-Makmun memerintahkan agar para utusannya 

itu mengadakan pengkajian dan penelitian Perpustakaan bait al-Hikmah juga 

memperkerjakan orang Islam dan non Islam sebagai staf perpustakaan. Beberapa 

tokoh yang berperan dalam perpustakaan bait al-Hikmah adalah Hunayn bin Ishaq 

(809-873 M), Yuhanna bin Masawayh (777-857 M) dan Sahl bin Harun (830 M). 

Kedua, Pengelolaan kepustakaan Islam dapat ditelusuri secara historis pada masa 

keemasan Islam khususnya pada masa daulah Abbasiyah ketika bait al-Hikmah 

didirikan oleh khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Makmun. Bayt al-Hikmah 

dikelola layaknya perpustakaan modern. Koleksi buku diklasifikasi menurut isinya. 

Klasifikasi koleksi Bayt al-Hikmah meliputi fisika, filsafat dan logika, astronomi, 

agraria dan pertanian, matematika dan teknik, musik, kimia. Penempatan buku-

buku di perpustakaan bait al-Hikmah selain milik khalifah, disusun berdasarkan 

klasifikasi ilmu (subjek) yang disusun oleh Ibnu Nadim.  Adapun metode 

penerjemahan yang digunakan pada masa bait al-Hikmah adalah penerjemahan 

metode Arab klasik atau metode penerjemahan tradisional Arab. Dalam hal ini, 

Hunayn bin Ishaq menggunakan metode penerjemahan menerjemahkan kalimat 

bukan kata per kata, hal ini agar dapat memperoleh keakuratan naskah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah pernah mencatat, bahwa keberadaan perpustakaan dalam sejarah 

Islam telah memberikan dampak terhadap peradaban dan ilmu pengetahuan dunia, 

khususnya di kalangan umat Islam. Dalam hal ini ada bukti sejarah perpustakaan 

Islam yang banyak menemukan literatur klasik di masa kejayaan bait al-Hikmah.1 

Dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan Islam yang berdiri setelah masa 

pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah 

berlangsung sejak 132- 656 H/ 750-1258 M.2 

 Secara politis para khalifah merupakan tokoh yang kuat dan merupakan 

pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain kemakmuran masyarakat 

mencapai tingkat tertinggi. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah peradaban 

dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang. Puncak kejayaan dinasti 

Abbasiyah terjadi pada masa khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan anaknya 

al-Makmun (813-833 M).3 Ketika al-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan 

makmur, kekayaan melimpah, kemanan terjamin, walaupun pada saat itu ada 

pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India.  

                                                             
1 Sahidi, “Perpustakaan Dalam Membangun Peradaban Islam (Sebuah Tinjauan Historis 

Peradaban Perpustakaan Islam”Peran Kepustakaan dan)” Iqra 14, no.2 (2020), h. 148. 

2 Didin Saefuddin, Zaman Keemasan Islam ( Jakarta : Grasindo, 2002), h.1. 

 
3 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Cet.III; Jakarta: Amzah, 2013), h.144. 
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Pada masanya hidup pula para filsuf, pujangga dan ahli baca al-Qur’an dan 

ulama yang mahir di bidang agama dan terbangunnya perpustakaan yang bernama 

baitul Hikmah, di dalam tempat tersebut orang dapat membaca, menulis dan 

berdiskusi. 4  Kebangkitan intelektual terjadi akibat masuknya pengaruh asing yang 

berasal dari  Persia, Suriah dan termasuk Yunani. Gerakan bangkitnya intelektul itu 

terjadi karena adanya aktivitas gerakan penerjemahan yang dilakukan secara besar-

besaran yaitu buku-buku Yunani, Persia, dan India5, selain itu ada Suryaniyah, 

Nibtyah, dan Qibtyah.6 Usaha penerjemahan karya negeri Barat itu terus berlanjut 

pada 830 M masa pemerintahan al-Makmun yang mendirikan perpustakaan bait al-

Hikmah karena kecintaannya pada ilmu pengetahuan.7 

Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid berkembang ilmu pengetahuan 

agama, seperti ilmu al-Qur’an, qira’at, hadis, fiqh, ilmu kalam, bahasa dan sastra. 

Empat mazhab fiqh tumbuh dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Imam 

Abu Hanifah (meninggal di Baghdad tahun 150 H/677 M) adalah pendiri mazhab 

Hanafi. Imam Malik bin Anas banyak menulis hadis dan pendiri mazhab Maliki 

(wafat di Madinah tahun 179 H/ 795 M). Muhammad bin Idris Ash- Syafi’i (wafat 

di Mesir tahun 204 H/ 819 M) adalah pendiri mazhab Syafi’i. Ahmad bin Hanbal 

pendiri mazhab Hanbali (wafat tahun 241 H/ 855 M). Disamping itu berkembang 

                                                             
4 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Cet.III; Jakarta: Amzah, 2013), h.144. 

5 Philip K. Hitti, History of The Arabs, terj. R.C. Yasin, & D.S. Riyadi, Kejayaan Islam: 

Kajian Kritis dari Tokoh Oriental (Jakarta: Serambi, 2006), h. 358. 

 
6 Raghib As-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, terj. Sonif, M. Irham, & M. 

Supar ( Jakarta : Pustaka al-Kautsar,2009), h. 241. 

 
7 Philip K. Hitti, History of The Arabs, terj. R.C. Yasin, & D.S. Riyadi, Kejayaan Islam: 

Kajian Kritis dari Tokoh Oriental (Jakarta: Serambi, 2006), h. 386. 
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pula ilmu filsafat, logika, metafisika, astronomi, ilmu alam, geografi, aljabar, 

aritmatika, mekanika, musik, kedokteran, dan kimia.8 

Masa al-Makmun kemajuan usaha penerjemahan mencapai puncaknya 

dengan didirikannya “sekolah tinggi terjemah” di Baghdad. Terletak di lembaga 

ilmu yang disebut bait al-Hikmah, suatu lembaga yang dilengkapi dengan 

observatorium, perpustakaan, dan badan penerjemah.9 Hunain bin Ishaq 

menerjemahkan buku kedokteran Yunani, termasuk buku ilmu kedokteran yang 

sekarang terdapat di berbagai toko buku dengan nama “ Materia Medika”. Hunain 

juga menerjemahkan buku Galen dalam lapangan ilmu pengobatan dan filsafat 

sebanyak 100 buah ke dalam bahasa Syria dan 39 buah ke dalam bahasa Arab. 

Ilmu-ilmu umum masuk ke dalam Islam melalui terjemahan dari bahasa 

Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, di samping itu juga ada bahasa India. 

Masa pemerintahan al-Makmun, dipengaruhi kuat oleh Yunani. Di antara 

penerjemah yang paling terkenal  saat itu adalah Hunain bin Ishaq, seorang Kristen 

Nestorian yang banyak menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke Bahasa 

Arab. Hunain bin Ishaq menerjemahkan  buku metafisika, Magna Moralia dari 

Aristoteles.10 

Pada saat itu puncak kejayaan peradaban Islam terjadi pada masa 

pemerintahan dinasti Abbasiyah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang 

                                                             
8 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Cet.III; Jakarta: Amzah, 2013), h.145 

9 Ali Mustafa al-Guraby, Op. Cit. dalam Musyrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik : 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam (cet I; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), h. 132 

10 Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, h. 103 
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begitu pesat. Awal mula berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut pada saat 

kegiatan penerjemahan buku-buku atau koleksi yang berbahasa asing ke dalam 

bahasa Arab  Seperti bahasa Yunani, bahasa persia diterjemahkan ke dalam bahasa 

Arab. Kemudian pada saat itu didirikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan 

perpustakaan, sehingga semakin jelas perkembangan yang terjadi. 

Salah satu peran perpustakaan yaitu merupakan agent of change atau agen 

perubahan, agen pembangunan, dan agen kebudayaan manusia. Sebab dalam hal ini 

membantu berbagai penemuan, sejarah, pemikiran, dan ilmu pengetahuan yang 

telah ditemukan pada masa lalu yang direkam dalam bentuk tulisan atau bentuk 

tertentu kemudian disimpan di perpustakaan. Masyarakat yang memiliki 

perpustakaan yang telah berkembang baik dan maju maka masyarakat inilah yang 

telah diindikasikan memiliki peradaban yang tinggi dan maju. Karenanya 

perpustakaan yang berada ditengah kehidupan masyarakat yang berkembang 

seiring waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman.11 

Sejarah mengungkapkan bahwa keberadaan perpustakaan pada masa lalu 

dan sekarang pun  mempunyai fungsi dan peran yang besar dalam membangun 

peradaban dan kejayaan Islam. Banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang 

dihasilkan oleh cendikiawan muslim yang kemudian karyanya di simpan di dalam 

perpustakaan selama berabad-abad. Bahkan fungsi dan peran perpustakaan pada 

masa kejayaan Islam banyak di adopsi oleh sebagian besar perpustakaan di negara 

maju seperti Inggris dan Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa peran perpustakaan 

                                                             
11 Sutarno Ns, Perpustakaan dan Masyarakat (Jakarta: CV Agung Seto, 2006), h.68. 
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pada masa awal Islam sangat penting dalam pengembangan dan memajukan 

masyarakat. Islam memandang perpustakaan sebagai sarana yang sangat penting 

untuk bisa mengubah suatu bangsa yang semula tidak memahami apa-apa menjadi 

bangsa yang berpengetahuan dan  memiliki peradaban yang tinggi.  Gerakan 

penerjemahan merupakan gerakan penyerapan ilmu pengetahuan yang terbesar  

pada masa daulah ‘Abbasiyyah, khususnya pada masa  Khalifah Harun ar-Rasyid 

dan Khalifah al-Ma’mun. Sebelumnya gerakan penerjemahan ini dilakukan pada 

masa Daulah Umayyah, bahkan pada masa sebelum Islam datang pernah terjadi, 

seperti pada masa Sassania era Raja Anusirwan (531-579 M) yang banyak 

menerjemahkan karya filsafat Yunani kuno. Namun, penerjemahan besar-besaran 

hingga terkumpulnya karya terjemahan yang begitu banyak terjadi pada masa 

dinasti Abbasiyyah. 

Penerjemahan pada masa ini dilakukan atas dasar kesadaran umat Islam 

akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagaimana nilai atau ajaran al-Qur’an dan al-

Hadis yang menganjurkan menuntut ilmu. Sebagaimana halnya dengan prinsip 

dakwah yang memiliki kandungan seruan atau ajakan kepada jalan Allah, ajakan 

perbaikan diri dan sosial, ajakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

sebagainya, maka gerakan penyerapan ilmu pengetahuan melalui penerjemahan 

juga bertujuan untuk memahami, menggali, dan mengamalkan ajaran Allah yang 

terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.  

Salah satu hadis yang berkaitan dengan penelitan ini adalah hadis tentang 

keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda menyebutkan, 

Rasulullah saw. bersabda. 
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ِ بْنُ  دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ  حَدَّثنَاَ مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهدٍَ حَدَّثنَاَ عَبْدُ اللََّّ

ثُ  نْتُ جَالِسًا مَعَ أبَيِ الدَّرْدَاءِ فيِ كُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثيِرِ بْنِ قيَْسٍ قاَلَ يحَُد ِ

سُولِ صَلَّى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقاَلَ ياَ أبَاَ الدَّرْدَاءِ إِ  ن يِ جِئتْكَُ مِنْ مَدِينةَِ الرَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَ  ثهُُ اللََّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَ عَ غنَيِ أنََّكَ تحَُد ِ ِ صَلَّى اللََّّ ا نْ رَسُولِ اللََّّ

 ُ ِ صَلَّى اللََّّ ا  عَليَْهِ وَسَلَّمَ يَقوُلُ مَنْ سَلكََ طَرِيقً جِئْتُ لِحَاجَةٍ قاَلَ فإَنِ يِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

ُ بهِِ طَرِيقً  جَنَّةِ / رواه ابو داودا مِنْ طُرُقِ الْ يَطْلبُُ فيِهِ عِلْمًا سَلكََ اللََّّ  

12 ْْ   

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud aku mendengar ‘Ashim 
bin Raja bin Haiwah menceritakan dari Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais 
beliau berkata, “Aku pernah duduk bersama Abu Ad Darda di Masjid 
Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, 
"Wahai Abu Ad Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam karena sebuah hadis yang sampai 
kepadaku bahwa engkau meriwayatannya dari Rasulullah Shallallahu 
'alaihi Wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu." Abu Ad 
Darda lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka 
Allah akan mempermudahnya jalan ke surga.13 (HR. Abu Dawud). 
 

Kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagaimana yang 

terkandung dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut menjadi motif tersendiri bagi 

umat Islam dalam menerjemahkan karya-karya dari berbagai wilayah. Selain motif 

tersebut, peran pemerintah (khalifah) dalam mendorong kemajuan keilmuan baik 

                                                             
12 Abu Dawud Sulaiman bin Al Ash’ath,  Kitab Sunan Abu Dawud, Juz. 10, hal. 49, No. 

3157. https://www.hadits.id/hadits/dawud/3157. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 23. 

15 WITA. 

 
13 Terjemah, Ibrahim bin Ismail, Kitab Ta’lim al-Muta’alim, h. 9-10 

https://www.hadits.id/hadits/dawud/3157
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melalui kebijakan dan pemberian finansial yang banyak telah ikut membangkitkan 

gerakan penerjemahan pada waktu itu. Kebijakan pemerintah tersebut sudah terlihat 

sejak al-Mansur menjadi khalifah, beliau mendatangkan misalnya dokter Kristen 

Nestorian ke istana khalifah dan mengangkatnya menjadi dokter pribadi beliau serta 

menjadi penerjemah dari karya-karya Yunani. Kemudian masa Harun ar-Rasyid, 

kebijakan yang paling kentara adalah beliau mendirikan Bait al-Hikmah sebagai 

pusat belajar dan penerjemahan. Harun ar-Rasyid merupakan khalifah yang sangat 

mencintai ilmu seperti halnya al-Mansur. Beliau sendiri seorang yang alim dan 

shaleh, memperoleh pendidikan di kota Marw, dekat Persia. Banyak karya 

astronomi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Harun ar-Rasyid. Karya 

astronomi dan matematika datang dari Persia masuk ke Bagdad lewat Khurasan. 

Sebagian naskah astronomi dan matematika itu diperoleh Persia dari India. 

Pada zaman pra sejarah kemudian ke zaman sejarah ditandai dengan 

manusia mulai mengenal tulisan sebagai bahasa komunikasi yang di tuangkan ke 

dalam bentuk simbol-simbol yang dapat dipahami oleh manusia. Sejarah mencatat 

bahwa setiap peradaban manusia yang maju tidak terlepas dari budaya tulis 

menulis, baik ditulis pada kulit kayu, daun, batu, kulit hewan, ataupun media 

lainnya. Sehingga dari hal ini seiring perkembangan waktu manusia mengumpulkan 

tulisan tersebut sehingga kita mengenalnya sebagai buku.14 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization) dalam buku Puwono mendefinisikan bahwa buku merupakan wadah 

                                                             
14 Fadjar Abdullah, Khasanah Islam Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.10. 
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informasi, penelitian sebagai sumber peradaban dan rekreasi untuk mendorong 

pembangunan nasional, memperkaya kehidupan, saling menjaga dan menghormati 

diantara bangsa yang berbeda kebangsaan dan kebudayaannya serta memperkuat 

kedamaian15.  

Dari pernyataan itu, dapat ditarik benang merah bahwa buku merupakan 

instrumen penting bagi manusia sebagai sarana informasi, riset dan rekreasi. Begitu 

pula pada zaman dinasti Abbasiyah buku menjadi tradisi intelektual dan 

berkembangnya peradaban dimana pada saat itu para cendekiawan menyimpan 

hasil karya tulisnya kemudian beberapa diantaranya diterjemahkan ke dalam bahasa 

Arab sehingga kekayaan intelektual Islam tidak terlepas dari keberadaan buku di 

tengah kehidupan masyarakat. 

Sejak tulisan-tulisan itu dikumpulkan kemudian disatukan menjadi buku, 

maka selanjutnya buku-buku tersebut di kumpulkan di suatu tempat yang di sebut 

sebagai perpustakaan. Peradaban Islam tidak terlepas dengan adanya pembangunan 

perpustakaan sebagai wadah untuk belajar. Pembangunan perpustakaan tersebut 

bertahan beberapa abad pada zamannya. Akan tetapi, banyak informasi dan 

dokumen yang tidak terdokumentasikan dengan baik, akibatnya tatanan umat Islam 

baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain 

mengalami stagnasi.  

                                                             
15 Puwono, Pemaknaan Buku Bagi Masyarakat Pembelajar, (Jakarta: CV. Agung Seto, 

2008) h.5 
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Bait al-Hikmah yang berarti ‘rumah kebijaksanaan’ atau ‘rumah 

pengetahuan’16 merupakan sebuah perpustakaan, akademi, sekaligus biro 

penerjemahan.17 Bait al-Hikmah adalah perpustakaan terbesar di Baghdad pada 

masa dinasti Abbasiyah. Berdirinya perpustakaan bait al-Hikmah yaitu di dorong 

oleh keinginan menirukan lembaga hebat yang didirikan oleh masyarakat Kristen 

Nestorian yaitu Gondhesaphur yang salah satu tokohnya adalah Georgius Gabriel 

yang pernah menjabat sebagai kepala rumah sakit pada zaman khalifah al-Mansur. 

Georgious Gabriel juga aktif dalam menerjemahkan menerjemahkan karya-karya 

Yunani.18 

Orang-orang Kristen memainkan peranan penting dalam kehidupan 

intelektual di Baghdad. Mereka memegang monopoli bidang penerjemahan dari 

bahasa Yunani dan Syiriah ke dalam bahasa Arab dengan melanjutkan tradisi 

kefilsafatan yang berakar dari zaman akhir klasik, dan cabang-cabangnya di 

beberapa pusat pembelajaran seperti Antiokia, Harran, sarjana-sarjana Kristen pada 

periode ini memelopori penelitian terhadap filsafat kuno.19 Awal cerita ditandai 

dengan mereka yang mulai mengenal tulisan  sebagai lambang bahasa komunikasi.  

                                                             
16 Adib Bisri dan Munawir AF, Al-Bisri Kamus Indonesia- Arab Arab-Indonesia  

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1999) h.46, 128. Bait artinya rumah sedangkan al-Hikmah artinya 

kebijaksanaan. 
 
17 Philip K. Hitti, History of The Arabs, terj. R.C. Yasin, & D.S. Riyadi, Kejayaan Islam: 

Kajian Kritis dari Tokoh Oriental (Jakarta: Serambi, 2006), h. 386. 

 
18 Irfan, “Peranan Baitul Hikmah dalam Menghantarkan Kejayaan Daulah Abbasiyah”, 

(Jurnal: As-Salam, Vol. 1 No. 2, 2016.) https://www.neliti.com/id/publications/293622/peranan-

baitul-hikmah-dalam-menghantarkan-kejayaan-daulah-abbasiyah, h.  145. Di akses pada tanggal 17 

Desember 2022, pukul 10.22.  

 
19 Hasaruddin, Pluraritas Agama dan Kebijakan Politik Pada Masa Abbasiyah, (Cet I; 

Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 110 

https://www.neliti.com/id/publications/293622/peranan-baitul-hikmah-dalam-menghantarkan-kejayaan-daulah-abbasiyah
https://www.neliti.com/id/publications/293622/peranan-baitul-hikmah-dalam-menghantarkan-kejayaan-daulah-abbasiyah
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Setiap peradaban manusia yang tumbuh dan berkembang tidak pernah 

lepas dari sejarah menulis menggunakan media tulis daun, batu, pohon, kulit 

binatang, dan apa pun yang tertulis di media kemudian berkembang menjadi buku 

saat ini.  Buku adalah hasil pemikiran manusia dari waktu ke waktu. Sejarah kuno, 

budaya, dan peradaban manusia, dengan buku Generasi penerus akan dapat melihat 

dan mengetahui perubahan dalam ilmu pengetahuan Pengetahuan dari waktu ke 

waktu.20 

Pembuatan kertas juga menumbuhkan budaya buku di kalangan bangsa 

Arab. Masyarakat muslim selalu menghargai pengetahuan dan kecendekiawanan. 

Sejak saat itu, pasar buku dan toko khusus menjadi bagian sehari-hari kehidupan 

kota. Produksi buku, penjilidan buku, dan jasa transkripsi, semuanya tumbuh 

dengan subur bersama berkembangnya tulisan, riset dan penerjemahan. Pekerja ahli 

kaligrafi dihargai sangat tinggi oleh para pembeli yang jeli, sementara banyak juru 

salin terbaik yang berfungsi sebagai editor atau pengarang karena kerja mereka. 

Buku menjadi sangat mahal diproduksi, dan edisi-edisi buku yang langka pun mulai 

diminati oleh para intelektual maupun orang-orang kaya dan berkuasa.21 

Dalam kurun tiga fase buku-buku dalam bahasa Yunani, Syria, Sansekerta, 

Cina dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.22 Fase pertama (132 H/ 

                                                             
20 Fadjar Abdullah dalam Rhoni Rodin. Kajian Historikal Terhadap Perkembangan 

Perpustakaan di Masa Dinasti Abbasiyah dan Konteksnya di Masa Sekarang. 2021, h. 2 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/1192 

21 Jonathan Lyons, The Great Bait AL-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat 

(Bandung : PT Mizan Publika, 2013), h.82 

22 Ziauddin Sardar dan Zafar Abbas Malik, Mengenal Islam For Beginner, Penerjemah, 

Julianto, (Bandung: Mizan, 1999), h.76 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/1192
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750M- 232 H/ 847 M) pada masa khalifah al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada 

fase kedua yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Fase 

ketiga berlangsung (334 H/945 M- 347 H/1005 M), terutama adanya pembuatan 

kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas.23 Setelah 

melakukan penerjemahan, dimulailah tugas sulit dan lama untuk menyaring, 

menganalisis, dan menerima atau menolak pengetahuan dari peradaban lain.  

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat pada masa kejayaan daulah 

Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan itu diawali dengan masa kekhalifaan 

Harun Ar-Rashyid yang menerjemahkan buku berbahasa asing ke dalam bahasa 

Arab. Hal ini dilakukan untuk menyebar berbagai informasi, alasan 

diterjemahkannya buku atau sumber informasi  ke dalam bahasa Arab karena ketika 

itu bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara dan sebagai pengantar di sekolah, 

perguruan tinggi dan menjadi alat komunikasi. 

Catatan sejarah, serangkaian kota besar ditetapkan sebagai Kutub 

peradaban Islam, seperti Bagdad, Cordoba  (Andalusia ), Kairo, Damaskus juga 

sudah memiliki perpustakaan besar yang representatif. Koleksinya berisi ribuan 

buku dan manuskrip, yang sebagian besar karya para ulama besar, ilmuwan dan 

cendekiawan saat itu. 

llmu pengetahuan dan perpustakaan pada abad-abad permulaan Islam 

menjadi dua sisi yang melekat pada satu topik dari  komponen penting terbentuknya 

peradaban Islam. Dari kedua hal ini juga terkandung suatu aktivitas penting yang 

                                                             
23 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

55 
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berkaitan dengan keduanya dan digerakkan oleh umat Islam, yaitu aktivitas  dalam 

memperoleh, menampilkan, menganalisis, mengeinas kembali, memanfaatkan, dan 

menyebarkan informasi kepada masyarakat.24 

Menurut Stanton dalam bukunya menyebutkan bahwa, perpustakaan 

umum membuka pintu serta menawarkan koleksi bahan pustakanya untuk dipinjam 

oleh masyarakat umum baik bagi penduduknya, masjid-masjid, masjid akademik 

maupun madrasah- madrasah yang ada disekitar perpustkaan umum tersebut.25 

Bait al-Hikmah adalah bagian dari bangunan istana khalifah yang berada 

di kota Baghdad. Lembaga ini dikelola oleh sejumlah mudir para ilmuwan yang 

diberi gelar “Shahib”. Mudir atau direktur pertama bait al-Hikmah adalah Sahal bin 

Ibnu Harun al-Farisi (215 H/ 830 M). Sahal diangkat menjadi direktur oleh khalifah 

al-Makmun, selain itu ia juga dibantu oleh Said bin Harun atau yang dijuluki dengan 

Ibn Harim untuk mengurusi bait al-Hikmah. Selain itu ada juga Hasan Ibn Marar 

Adz Dzabi yang diangkat untuk mengurusi bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah 

memiliki beberapa fungsi dalam kelembagaannya. Fungsi utamanya adalah sebagai 

perpustakaan, kemudian berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga 

riset/observatorium dan juga sebagai biro penerjemahan. 

Pada masa khalifah  Abbasiyah koleksi buku yang telah diterjemahkan 

tersimpan di perpustakaan bait al-Hikmah karena pada saat itu perpustakaan 

tersebut dijadikan sebagai wadah belajar sehingga umat Islam mampu membangun 

                                                             
24 Suwardi. “Literasi Informasi Islam di Masa Islam Klasik”. Jurnal:Perpustakaan. 2008, 

h. 31 file:///C:/Users/asus/Downloads/admin,+Suwardi.pdf  

25 Agus Rifai, Perpustakaan Islam (Konsep, Sejarah, Dan Kontribusinya Dalam 

Membangun Peradaban Islam Masa Klasik), ed. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 10 

file:///C:/Users/asus/Downloads/admin,+Suwardi.pdf
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peradaban yang begitu besar dan bertahan beberapa abad lamanya. Bait al-Hikmah, 

tidak terlepas dari beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, para khalifah pada 

masa dinasti Abbasiyah khususnya al-Manshur, Harun al-Rasyid, dan al-Ma’mun 

yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kedua, adanya kegiatan penerjemahan 

secara besar-besaran yang berlangsung sepanjang abad kesembilan dan sebagian 

besar sepanjang abad kesepuluh. Ketiga, penggunaan kertas yang berkembang 

dalam dunia Islam. Keempat, banyak ilmuwan dari penjuru dunia yang datang ke 

kota Baghdad untuk belajar dan melakukan penelitian. Kelima, dukungan materil 

dan kekayaan dinasti Abbasiyah untuk berbagi aktivitas intelektual, seperti 

memberikan gaji yang besar kepada seluruh ilmuwan, pendanaan untuk lembaga 

penerjemahan, tempat riset/observatorium dan lain-lain. Keenam, adanya tuntunan 

dalam menuntut ilmu yang ditanamkan dalam ajaran Islam, yang mendasari 

semangat para khalifah dan para ilmuwan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah ini adalah : 

1. Bagaimana peran pustakawan dalam fase penerjemahan di perpustakaan bait 

al-Hikmah? 

2. Bagaimana metode dan pengelolaan penerjemahan pada masa dinasti 

Abbasiyah di Perpustakaan Bait al-Hikmah? 

3. Bagaimana peran pengelola perpustakaan dalam fase penerjemahan di 

perpustakaan bait al-Hikmah? 
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C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengertian Judul 

Penelitian ini berjudul “Peran Pustakawan Bait al-Hikmah dalam Gerakan 

Penerjemahan Koleksi Pada Masa Dinasti Abbasiyah”. Berkaitan dengan judul 

diatas maka penulis akan menjelaskan pengertian judul penelitian ini  agar 

terhindar dari kesalahan serta kekeliruan dalam memaknai dan menafsirkan judul 

yang terkandung didalamnya, sebagai berikut: 

a. Kata peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat 

tingkah yang diharapkan seseorang yang berkedudukan dalam 

masyarakat.26 Peran adalah sebuah aktivitas yang diperankan atau 

dilakoni oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial 

dalam masyarakat. Peran atau dalam bahasa Inggris role yang memiliki 

arti seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam memerankan 

pekerjaannya. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan 

seseorang dalam suatu kejadian. 

b. Pustakawan adalah suatu profesi yang dilakukan oleh seseorang yang 

bekerja di perpustakaan. Pada masa dinasti Abbasiyah orang tidak 

menyebut pustakawan, tetapi dulu ada orang-orang yang bekerja 

mengelolah bait al-Hikmah. Pada masa itu yang mengelola 

perpustakaan disebut sebagai mudir atau direktur atau biasa disebut 

shahib baitul Hikmah. Mudir pertama bait al-Hikmah adalah Sahl bin 

                                                             
26 Setiawan, Ebta. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. h. 47 

https://kbbi.web.id/peran (6 September 2022). 

https://kbbi.web.id/peran
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Harun al-Farizi yang diberikan amanah oleh Khalifah Harun al-Rasyid 

sebagai penanggung jawab perbendaharaan buku-buku di bait al-

Hikmah. Selain itu pada masa pemerintahan al-Ma’mun ada tiga 

ilmuwan yang ditunjuk sebagai pustakawan yaitu Sahl bin Harun, Hasan 

bin Marar al-Dzabi dan Salma. Tiga ilmuwan ini diberi tanggung jawab 

untuk mengelola keseluruhan lembaga al-Hikmah tidak hanya 

perpustakaannya saja. Koleks Bukut tersebut diterjemahkan ke dalam 

bahasa Arab. 

c. Bait al-Hikmah, yaitu sebuah lembaga intelektual pada era the golden 

age masa kejayaan Islam yang berada di kota Baghdad (Irak) . Bait al-

Hikmah didirikan pertama kali oleh Khalifah Harun al-Rasyid kemudian 

dikembangkan oleh anaknya yang bernama al-Ma’mun. Selain sebagai 

perpustakaan, bait al-Hikmah juga merupakan lembaga pendidikan dan 

akademik. Lembaga ini berperan sebagai wadah belajar. Bidang 

keilmuwan di lembaga bait al-Hikmah terdiri dari berbagai macam 

disiplin ilmu seperti ilmu filsafat, falak, kedokteran, matematika dan 

bahasa. Bait al-Hikmah inilah yang menjadi pusat penerjemahan 

koleksi. 

d. Gerakan Penerjemahan, pada masa khilafah dinasti Abbasiyah 

khususnya pada masa khalifah Harun al-Rasyid dan khalifah al-Ma’mun 

gerakan penyerapan ilmu pengetahuan yang paling besar adalah gerakan 

penerjemahan. Gerakan ini sebelumnya pernah terjadi pada masa daulah 

Umayyah, bahkan pada masa sebelum Islam seperti pada masa Sassania 
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era Raja Anusirwan (531-579 M) yang banyak menerjemahkan karya 

filsafat kuno. Penerjemahan ini dilakukan atas dasar kesadaran umat 

Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagaimana yang terkandung 

dalam al-Qur’an dan Hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. 

e. Dinasti Abbasiyah, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah adalah pada 

tahun 132 H/750 M di kota Baghdad dan didirikan oleh Abul Abbas 

Ash-Shafah, sekaligus sebagai khalifah pertama. Walaupun Abu Al-

Abbasiyah (750-754 M) yang mendirikan Dinasti Abbasiyah, tetapi 

yang sebenarnya membangun dinasti tersebut adalah al-Manshur (754-

755 M). Sebagai khalifah yang baru banyak musuh yang ingin 

menjatuhkannya sebelum bertambah kuat, terutama golongan bani 

Umayyah, golongan khawarij, bahkan juga kaum syi’ah. Kota baghdad 

sebagai pusat intelektual terdapat beberapa pusat aktivitas 

pengembangan ilmu pengetahuan sebagai pusat pengkajian berbagai 

ilmu. Kota Baghdad juga sebagai pusat penerjemahan buku-buku dari 

berbagai cabang ilmu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

Arab.27 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun dalam ruang lingkup pembahasan ini adalah bagaimana peran 

pustakawan dalam melakukan fase penerjemahan dan metode apa saja yang 

                                                             
27 Samsul Munir Amin. Sejarah Peradaban Islam. (Jakarta: Amzah: 2013) h.147 
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digunakan oleh pustakawan bait al-Hikmah periode dinasti Abbasiyah. 

Gerakkan penerjemahan pada zaman itu bergencar pada saat masa 

kepemimpinan khalifah al-Makmun. Pada masa dinasti Abbasiyah masyarakat 

pada saat itu  tidak menyebut orang yang mengelola bait al-Hikmah sebagai 

pustakawan tetapi apa yang dilakukan Sahl bin Harun Al-Farizi dan Hunain bin 

Ishaq yang diberi tanggung jawab oleh Harun al-Rasyid dan al-Makmun adalah 

mengelola bait al-Hikmah khususnya di perpustakaannya yaitu mengumpulkan, 

menyimpan dan memberikan layanan koleksi kepada masyarakat yang datang 

pada saat itu guna untuk belajar dan berdiskusi. Namun, sebenarnya pengertian 

pustakawan di masa sekarang lebih merujuk kepada profesionalisme 

pustakawan. Berdasarkan Undang-undang No. 43 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 

pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 

melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas 

dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan dan pelayanan 

perpustakaan.28 Sehingga dari  pengertian tersebut lingkup penelitian ini adalah 

bagaimana peran Sahl bin Harun al-Farizi dan Hunain Bin Ishaq beserta tokoh-

tokoh lainnya dalam berkontribusi mengelola perpustakaan bait al-Hikmah 

dengan aktivitas layanan gerakan penerjemahan periode dinasti Abbasiyah. 

Beberapa  koleksi yang diketahui telah diterjemahkan adalah dalam bidang 

filsafat dan kedokteran. 

 

                                                             
28  Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39968/uu-no-43-tahun-2007 Diakses pada tanggal 7 

Januari 2023 pukul 14.00 WITA 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39968/uu-no-43-tahun-2007
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam penulisan 

karya tulis ilmiah, baik dalam bentuk penelitian pustaka maupun penelitian 

lapangan. Kajian pustaka mendeskripsikan objek yang akan dikaji oleh penulis 

sehingga mempunyai landasan teori yang kuat dalam setiap uraian penelitiannya. 

Melalui kajian ini maka penulis akan menguraikan beberapa referensi 

terdahulu serta literatur yang relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis tentang “Peran Pustakawan Bait al-Hikmah Dalam Gerakan 

Penerjemahan di Perpustakaan Bait al-Hikmah Periode Dinasti Abbasiyah”. 

Dengan demikian, untuk melihat lebih jauh tentang kajian tersebut maka penulis 

mengurai beberapa sumber yang kemudian dijadikan sebagai kajian pustaka 

sebagai berikut: 

1. Penelitian disertasi yang berjudul “Sejarah Perkembangan Perpustakaan 

Pada Masa Dinasti Abbasiyah”  (2020), ditulis oleh  Muh. Quraisy Mathar. 

Hasil penelitian disertasi ini membahas tentang perkembangan ilmu 

pengetahuan yang berkembang karena perpustakaan bait al-Hikmah dijadikan 

sebagai pusat penerjemahan, pusat pendidikan, observatorium, tempat 

berdiskusi, dan kajian ilmiah. Maka dari itu banyak membutuhkan dan 

membaca di perpustakaan tersebut. 

2. Artikel jurnal yang berjudul “Dialog Antara Islam dan Yunani Masa Dinasti 

Umayyah-Dinasti Abbasiyah” (2022), ditulis oleh Ahmad Syafi’i Mufadzilah 

Riyadi. Hasil penelitian ini membahas tentang proses penerjemahan yang 

dilakukan 2 tahap yang pertama yaitu diterjemahkan ke dalam bahasa Syiria 
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kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Husain bin Ishaq melakukan 

cara menerjemahkan koleksi dengan kalimat bukan menerjemahkan kata per 

kata. 

3. Artikel jurnal yang berjudul “Sumbangsih Cendekiawan dalam Penerjemahan 

Buku-Buku Ilmu Pengetahuan (Studi Pada Masa Pemerintahan Dinasti 

Abbasiyah)” (2020), ditulis oleh Erna Kurniawati. Hasil Penelitian artike jurnal 

ini membahas tentang gerakan penerjemahan buku-buku (koleksi) ilmu 

pengetahuan yang memiliki ketertarikan sendiri bagi penterjemah yang berasal 

dari luar kota Baghdad dan diluar agama Islam untuk datang menerjemahkan 

buku-buku asing tentunya dengan diberikan upah dan penghargaan yang 

sebanding dengan kerja keras mereka. 

4. Artikel Penelitian yang berjudul “Kajian Historikal Terhadap Perkembangan 

Perpustakaan di Masa Dinasti Abbasiyah dan Konteksnya di Masa Sekarang” 

(2021), ditulis oleh Rhoni Rodin. Hasil penelitian artikel jurnal ini membahas 

tentang penggunaan bait al-Hikmah dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan 

dan sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang di peroleh dari Persia, 

Bizantium, Etiopia bahkan India. Muhammad Ibn Musa al-Hawarizmi yang 

merupakan professor yang ahli di bidang astronomi dan aljabar beliau juga 

bekerja di perpustakaan bait al-hikmah. 

5. Artikel penelitian yang berjudul “Sejarah dan Perbandingan Perkembangan 

Perpustakaan di Dunia” (2022), ditulis oleh Rhoni Rodin. Buku Elektronik ini 

membahas tentang sistem pengelompokkan bahan pustaka atau klasifikasi 

koleksi agar koleksi mudah dicari dan ditemukan. Dengan adanya klasifikasi 
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pemustaka di bait al-Hikmah mudah mencari koleksi yang dibutuhkan. 

Meskipun pada masa kejayaan Islam tersebut bukan dikatakan klasifikasi 

namun hal itu berkaitan dengan pengelompokkan koleksi. Klasifikasi yang 

digunakan pada saat itu adalah karya Ibn Nadim. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Masa pemerintahan daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari masa 

pemerintahan dinasti Umayyah, dimana pendiri dinasti Abbasiyah adalah 

keturunan al-Abbas, yaitu paman nabi Muhammad saw. Abdullah al-Saffah bin Ali 

bin Abdul Abdullah bin al-Abbas. Pergantian Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah 

di puncak kepemimpinan masyarakat Islam, mempunyai arti yang lebih tinggi dari 

sekadar perubahan daulah semata. Peristiwa itu merupakan revolusi dalam sejarah 

Islam, titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Prancis atau Rusia dalam 

sejarah Barat. 29 

Abad keemasan peradaban Islam mulai bangkit pada awal masa dinasti 

Abbasiyah pada tahun 132 H/ 750 M. Masa kejayaan Islam juga ditandai dengan 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang didukung oleh adanya lembaga-

lembaga yang menaungi perkembangan tersebut. Untuk mengikuti alur 

perkembangan ilmu pengetahuan tersebut khalifah al-Makmun memperluas 

lembaga tersebut yang diberi nama Baitul Hikmah (Dar al-Hikmah). Bait al-

                                                             
29 Hasaruddin, Pluraritas Agama dan Kebijakan Politik Pada Masa Abbasiyah, (Cet I; 

Makassar: Alauddin Press, 2011) h. 87 
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Hikmah tidak hanya sebagai lembaga akademik tetapi juga sebagai perpustakaan 

dan lembaga penerjemahan. 

Era modern saat ini pemahaman tentang perpustakaan dapat didefiniskan 

melalui tinjauan yuridis. Ditinjau dari Undang-undang No. 43 Tahun 2007 BAB I 

Pasal 1 perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 

dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka.30 

Bait al-Hikmah adalah perpustakaan sekaligus lembaga penerjemahan dan 

pusat penelitian sekaligus sebagai pusat pendidikan yang didirikan di Irak kota 

Baghdad. Kota Baghdad merupakan pusat intelektual dan sentral keilmuan pada 

masa dinasti Abbasiyah. Kota ini bangkit dan menjadi pusat peradaban karena 

adanya gelombang masuknya literatur asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Arab dan dianggap sebagai jembatan besar dalam transfer ilmu pengetahuan pada 

zaman keemasan Islam.31 

Kecintaan akan ilmu pengetahuan yang disenangi oleh khalifah Harun al-

Rasyid dan anaknya al-Makmun bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ada nama 

Sahl bin Harun al-Farisi dan Hunain bin Ishak yang telah berkontribusi dalam 

mengembangkan bait al-Hikmah. Sahl bin Harun al-Farisi (215 H/ 830 M) 

                                                             
30 Republik Indonesia, Undang-undang No. 43 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 tentang 

perpustakaan (Jakarta: Perpustakaan Nasional), h. 2. 

 
31 Al-Khalili, Jim. The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge 

and Gave Us the Renaissance, ( New York: Penguin Press, 2011), h. 50. 
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merupakan kepala perpustakaan atau direktur utama bait al-Hikmah. Ia diangkat 

oleh khalifah al-Makmun untuk mengurusi dan memimpin bait al-Hikmah.32 

Bait al-Hikmah merupakan tempat penyimpanan buku yang dikelola atau 

dipimpin oleh seorang kepala dan seorang staf. Pada masa kejayaan Islam ini 

masyarakat tidak menyebut orang yang mengelola bait al-Hikmah sebagai 

pustakawan akan tetapi tugas dan aktivitas mereka sama dengan mengelola 

perpustakaan saat ini. Rubhay Musthofa dalam kitab “al Maktabat fi al-Hadharoh 

al- Arobiyah al-Islamiyah” dengan tegas menjelaskan bahwa perpustakaan bait al-

Hikmah dibagi menjadi tiga struktur organisasi yaitu pertama, “Mushrif al-Ulya 

(penanggung jawab/wakil), kedua “Amiin al-Maktabah” (petugas perpustakaan/ 

bisa juga disebut pustakawan) disebut khazin dan ketiga “al-Musaid” (pembantu 

petugas perpustakaan) disebut Mushrif atau staf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Raghib as-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. h. 248 
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F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dalam sistematika 

peulisan karya ilmiah dengan hal tersebut menjadi acuan dalam menganalisis secara 

mendalam objek yang akan dikaji. Metode penelitian juga disebut sebagai 

instrumen bagi para peneliti baik bentuk penelitian pustaka maupun penelitian 

lapangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian historis (sejarah) yang dikaitkan 

dengan perpustakaan pada masa dinasti Abbasiyah dan gerakan penerjemahan pada 

masa dinasti Abbasiyah. Merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena 

perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peran peradaban Islam dan 

perkembangan perpustakaan saat . Ini menunjukkan bahwa perpustakaan saat ini 

tidak terlepas dari peran pustakawan dan perkembangan perpustakaan di masa 

kejayaan Islam khususnya periode dinasti Abbasiyah. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research). 

Menurut Mardalis (1999) penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan berbagai macam 

literatur yang ada di perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, majalah dan 

sebagainya33 yang sesuai dengan objek kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Proses penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Kemudian penelitian ini merupakan penelitian eksploratif studi. Penelitian ini 

                                                             
33Mirzaqon T dan Purwoko dalam Milya Sari. “Penelitian Kepustakaan (library research) 

dalam penelitian pendidikan IPA”. Jurnal: Natural Science. (2020),  h.43. 
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berusaha menggali data serta mendefinisikannya kemudian seluruh sumber 

dirangkum dan dianalisis secara mendalam sebab data tersebut dianggap penting 

untuk menunjang penelitian dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah 

yang telah tercantum pada bagian awal. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah pendekatan historis 

sebab dalam mengkaji sejarah diperlukan beberapa ilmu bantu untuk memudahkan 

seorang peneliti untuk menganalisis peran pustakawan bait al-hikmah dalam 

gerakan penerjemahan periode dinasti Abbasiyah. 

a. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis atau pendekatan sejarah adalah suatu pendekatan yang 

digunakan dalam mengungkap serta mengkaji secara mendalam terkait objek yang 

berkaitan dengan sejarah, sehingga dapat melahirkan dimensi-dimensi baru dalam 

peristiwa tersebut. Pendekatan historis merupakan salah satu cara untuk mendalami 

objek kajian yang akan diteliti dan relevan antara peradaban Islam pada masa 

dinasti Abbasiyah dengan gerakan penerjemahan di perpustakaan bait al-Hikmah. 

b. Pendekatan Religius 

Pendekatan religius merupakan penggunaan sudut pandang yang dilihat 

dari sisi keagamaan. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam penelitian ini. 

Pendekatan agama secara garis besar dikategorikan menjadi dua pendekatan, yaitu 

pendekatan ilmiah (science approach) dan pendekatan filosofi. (philoshopical 

approach). 
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3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam data, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

buku-buku dan hasil penelitian. Buku yang peneliti gunakan adalah buku 

terjemahan karya Jonathan Lycons dengan judul “The Great Bait al-Hikmah 

Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat.” Dalam bukunya menjelaskan tentang 

asal mula dari apa yang dikenal luas di Arab sebagai Bait al-Hikmah atau rumah 

kebijaksanaan sebuah ungkapan kolektif kelembagaan dan kekhalifaan dari 

ambisi intelektual. Sehingga bait al-Hikmah memiliki biro penerjemahan, 

perpustakaan, dan selingkaran kaum cendekiawan di berbagai penjuru kerajaan 

itu. Buku yang peneliti gunakan selanjutnya adalah buku karya asing karya Travis 

Zadeh dengan judul “ Mapping Frontiers Across Medieval Islam: Geography, 

Translation, and The Abbasid Empire.” Bukunya membahas tentang kerajaan 

Abbasiyah diekspresikan dalam gerakan penerjemahan yang berkembang pada 

abad kedua, berkembang di bawah perlindungan kekhalifaan dan individu. 

fenomena penerjemahan seperti yang ada pada tahap awal, dari masa 

pemerintahan al-Mansur di lingkungan, menunjukkan minat dan rasa hormat yang 

luar biasa terhadap pencapaian peradaban lain. Selanjutnya, peneliti juga 

mengambil referensi buku karya Dr. Nurul Hak yang berjudul “Sains Kepustakaan 

dan Perpustakaan dalam Sejarah Peradaban Islam.” buku ini menjelaskan 
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pengelolaan penerjemahan masa dinasti Abbasiyah khusunya pada pemerintahan 

khalifah al-Makmun juga menjelaskan tentang tradisi penerjemahan. 

b.  sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi 

kepustakaan yang berisikan informasi primer terutama bahan pustaka. 

Penelusuran informasi melalui literatur-literatur dari buku pustaka, jurnal dan 

ensiklopedi. Salah satu sumber data yang peneliti gunakan adalah jurnal 

internasional karya Katherine Sproud Goodin yang berjudul “Translation Theory 

and Practice in The Abbasid Era”. Peneliti menemukan informasi pada jurnal ini 

tentang Hunain bin Ishaq, seorang penerjemah sekaligus pustakawan di masa 

dinasti Abbasiyah.  

4. Metode Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah masa lampau dan dan sumber 

primernya adalah sumber sejarah yang mengaitkan dengan literasi perpustakaan 

dan gerakan penerjemahan di masa dinasti Abbasiyah.  Metode ini dilakukan 

dengan cara menghimpun literatur yang relevan dengan objek kajian penelitian 

kemudian membaca, menganalisa, dan mendeskripsikan sumber literatur yang 

sedang diteliti. Metode penelitian ini tidak harus terjun ke lapangan melihat fakta 

langsung sebagaimana adanya, metode kepustakaan pengumpulan sumber 

informasinya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan literatur tersebut yaitu 

perpustakaan. 

Dalam proses penelitian ada beberapa tahapan dalam penulisan ini yaitu 

heoristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. 
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a. Heoristik  

Heoristik berasal dari bahasa Yunani yakni heurishein yang bermakna 

memperoleh. Heoristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan sebagai ilmu. 

Oleh sebab itu heoristik merupakan keterampilan seorang peneliti dalam 

memperoleh sumber data yang kredibel, pada umumnya alat atau sumber ini 

biasanya terdapat di perpustakaan, museum, dan lainnya. Selain itu sumber lain 

yang dapat dijumpai bersifat perorangan atau pribadi yang belum dapat dijumpai 

secara universal. 

b. Kritik Sumber 

Setelah melalui proses pengumpulan data atau fakta sejarah sesuai dengan 

objek yang dikaji maka masuk pada bagian kritik sumber, dimana peneliti menguji 

dan melakukan verifikasi terhadap sumber atau data sejarah. Kritik sumber terbagi 

atas dua bagian yakni kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal menurut 

Maryam B.Gainau (2016) adalah penilaian yang akurat pada sumber atau materi 

sejarah. Kritik ini bertujuan untuk menyelidiki isi  dari bahan dan dokumen sejarah. 

Kritik internal mencakup isi, bahasa yang digunakan, tata bahasa, gaya penulisan 

ide, situasi penulisan dokumen dan sebagainya. Sedangkan kritik eksternal adalah 

dengan cara melihat dari sisi sampul serta bahan-bahan yang dibuat menjadi buku 

apabila dokumen tersebut berbentuk buku. Demikian pula dengan dokumen yang 

lain. 

c. Interpretasi  

Menurut Ibnu Khaldun interpretasi adalah proses mengetahui watak-

watak peradaban atau dengan kondisi lain disebutkan sebagai kondisi yang 
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digunakan melalui nalar kritis. Pada tahapan ketiga ini interpretasi merupakan 

bagian yang menguji peneliti dalam menganalisis kajian sebab penulis dituntut 

untuk objektif dalam menilai fakta sejarah. Adapun metode penulisan pada bagian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Metode Induktif, adalah suatu metode yang menganalisis data mulai dari 

data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan dari hal-hal 

yang bersifat umum. 

2) Metode Deduktif, adalah suatu metode analisis data dari yang bersifat umum 

lalu diambil sebuah kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. 

d. Historiografi 

Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil 

penelitian sejarah yang telah dilakukan oleh sejarawan.34 Sehingga dalam proses 

penyajiannya peneliti harus mampu menarasikan dalam bahasa yang sebaik 

mungkin serta dapat dipahami oleh pembaca. 

Historiografi tergantung dari kajian yang diinginkan, sebagaimana kajian 

yang akan dilakukan oleh penulis maka historiografi dalam hal ini merujuk pada 

historiografi Islam dimana diambil dari sejarah peradaban Islam dan kaitannya 

dengan informasi Islam pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Historiografi 

Islam merupakan rekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau yang sesuai 

dengan data yang telah didapatkan, baik dalam bentuk buku, dokumen, dan 

sebagainya yang berkaitan tentang literasi informasi keislaman serta didalamnya 

                                                             
34G.J. Renier, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.194-

204. 
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membahas tentang peran pustakawan dalam gerakan penerjemahan di perpustakaan 

bait al-Hikmah. Historiografi Islam merupakan produk Islam klasik yang sangat 

baik untuk dikaji secara mendalam sehingga mendapatkan informasi keislaman 

dalam meningkatkan sumber ilmu pengetahuan baik secara Islam maupun secara 

umum. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Salah satu hal yang menarik dari sebuah karya ilmiah yaitu tujuan penulis 

dalam meneliti peradaban Islam di masa daulah Abbasiyah yang melahirkan 

cendekiawan-cendekiawan Islam terutama dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. Terutama dalam hal berliterasi, yaitu literasi menulis dan 

menghasilkan sebuah karya dan karya tersebut bermanfaat untuk kita semua. Dari 

tradisi tulisan inilah maka muncul yang namanya perpustakaan pada masa daulah 

Abbasiyah. Hal ini sangat memotivasi penulis dalam melakukan penelitian yang 

akan dikaji. Untuk lebih memperinci maka penulis membagikan tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peran pustakawan dalam fase penerjemahan di 

perpustakaan bait al-Hikmah. 

b. Untuk mengetahui pengelolaan dan metode penerjemahan pada masa dinasti 

Abbasiyah di perpustakaan bait al-Hikmah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah membahas tujuan dari penelitian ini, maka tentunya dalam 

penulisan karya ilmiah ini memiliki kegunaan. Kegunaan dari penelitian ini 



31 
 

 
 

diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk setiap 

pembaca. Kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan 

program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, kegunaan 

penelitian di bidang apapun mencakup dua aspek, yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan khususnya pendidikan 

formal (akademik) karya ilmiah merupakan hal yang lumrah sebab menjadi salah 

satu syarat untuk penyelesaian studi. Dari segi kegunaan penelitian membantu 

peneliti berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan baru. Penulis berharap karya ilmiah ini menjadi bahan rujukan dalam 

penelitian selanjutnya mengenai objek kajian gerakan penerjemahan pada masa 

dinasti Abbasiyah dan bagaimana peran pustakawan dalam mendukung gerakan 

penerjemahan tersebut. 

b. Kegunaan Universal 

Universal berarti umum, penulis bermaksud kegunaan ini dapat menjadi 

sumber informasi yang tidak hanya berada dikalangan akademisi tetapi menjurus 

secara universal dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.  
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BAB II 

PERAN PERPUSTAKAAN BAIT AL-HIKMAH PADA MASA DINASTI 

ABBASIYAH 

 

A. Latar Belakang Berdirinya Perpustakaan Bait al-Hikmah 

Berdasarkan beberapa sumber yang telah dijelaskan menyebutkan bahwa 

perpustakaan bait al-Hikmah didirikan pertama kali oleh khalifah ketujuh 

Abbasiyah, yaitu khalifah Al-Ma’mun pada tahun 215 H/830 M di Baghdad. 

Sedangkan dalam sumber lain disebutkan bahwa perpustakaan bait al-Hikmah 

didirikan pada masa khalifah Harun al-Rasyid yaitu khalifah kelima dan ayah al-

Ma’mun yang memerintah dari 170-193 H/786-809 M.  

Pada masa khalifah Abu Ja’far al-Manshur, beliau mengkhususkan 

pembangunan untuk menyimpan koleksi buku bagus yang bersumber dari tulisan 

bangsa Arab dan terjemahan dari bahasa yang berbeda. Setelah itu pada masa 

khalifah Harun al-Rasyid beliau memerintahkan dan mengeluarkan koleksi buku 

dan manuskrip yang ditulis dan telah diterjemahkan. Harun al-Rasyid 

membangunkan bangunan khusus untuk memperbaiki ruang lingkup sebagian besar 

kitab-kitab yang ada dan terbuka di hadapan para pengajar dan penuntut ilmu. 

Kemudian Harun al-Rasyid membangunkan bangunan khusus yang luas dan megah 

untuk menyimpan kitab-kitab dan koleksi buku yang diberi nama perpustakaan Bait 

al-Hikmah. 

Abu Ja’far al-Manshur tidak ingin mengambil resiko atas kota imperialnya 

yang baru karena kota itu harus menjadi kota yang benar-benar berbeda dari kota 
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lainnya. Khalifah Abbasiyah kedua tersebut mencari petunjuk kepada astrolog 

andal yaitu mantan penganut Zoaster Nawbakht dan seorang Yahudi Bashrah yang 

menjadi muslim dan saat ini menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam ilmu 

perbintangan.35 Keduanya memeriksa langit dan memutuskan pada tanggal 30 Juli 

tahun 762 sebagai saat paling tepat untuk mengawali kerja pembangunan. Akan 

tetapi, al-Manshur ragu-ragu. Dia meminta para arsiteknya untuk menggambarkan 

tata letak dinding kota yang diinginkannya sebuah lingkar sempurna.  

Dua belas tahun sebelum pembangunan ibu kota itu dimulai, saudara al-

Manshur yang bernama Saffah menyempurnakan penggulingan dinasti Umayyah, 

yang berkuasa di dunia muslim tiga dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad saw 

pada tahun 632. Selama masa pemberontakan yang mengikuti Saffah yang berarti 

“penumpah darah” mengirimkan pasukannya di bawah panji khas warna hitam 

Abbasiyah untuk memburu para anggota keluarga Umayyah yang masih tersisa saat 

itu. 

Penaklukan oleh Muslim dan pembangunan kekhalifaan juga memulihkan 

kembali ikatan-ikatan masa lalu di antara pusat-pusat peradaban sejarah di berbagai 

belahan benua. Ini pada akhirnya menciptakan tempat peleburan bagi tradisi-tradisi 

intelektual yang selama berabad-abad terpisah akibat sekat-sekat politis. Memang 

tidak semua dampak ekspansi Islam sehebat pertemuan sejumlah tradisi intelektual 

besar dunia, tetapi setidaknya terbukti sama pentingnya. Salah satu dampak itu 

                                                             
35 Ibnu Al-Nadim, The Fihrist of al-Nadini,penerj. dan ed.Bayard Dogde (New York: 

Columbia University Press, 1970) h.650. 
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adalah pengambilalihkan teknologi kertas China yang luar biasa, sebut alat bantu 

hebat bagi upaya intelektual yang mulai dari kerajaan Abbasiyah. 

Sementara itu, Eropa Kristen mengandalkan tugas berat yaitu menyalin 

buku dan peta di atas kulit-kulit binatang yang dibentangkan, dikeruk sampai 

bersih, lalu kemudian dikeringkan. Perkamen yang dihasilkan juga sangat berat, 

sulit digunakan dan disimpan, serta sangat mahal pembuatannya. Kebalikannya 

dengan kertas, ketersediaan dan kemudahan penggunaan serta pembuatannya telah 

mempercepat produksi dan penyebaran manuskrip-manuskrip di seluruh 

kekhalifaan Abbasiyah dan sekitarnya. Ini pula yang pada akhirnya mempercepat 

dan mengefisiensikan pertukaran ide dan pengetahuan, serta mendorong riset-riset 

dan tulisan-tulisan intelektual lebih lanjut.  

Pembuatan kertas juga menumbuhkan budaya buku dikalangan bangsa 

Arab. Masyarakat muslim selalu menghargai pengetahuan dan kecendekiawanan. 

Sejak saat itu, pasar buku dan toko khusus menjadi bagian sehari-hari kehidupan 

kota. Produksi buku, penjilidan buku, dan jasa transkripsi, semuanya tumbuh 

dengan subur bersama berkembangnya tulisan, riset dan penerjemahan. Kerja ahli 

kaligrafi tinggi oleh para pembeli yang jeli, sementara banyak juru salin terbaik 

juga berfungsi sebagai editor atau pengarang karena kerja mereka. Buku menjadi 

sangat mahal diproduksi, dan edisi-edisi buku yang langka pun mulai diminati oleh 

para intelektual maupun orang-orang kaya dan berkuasa.  

Setelah masa pemerintahan Harun al-Rasyid, perpustakaan bait al-Hikmah 

kemudian dikembangkan oleh khalifah al-Ma’mun. Pada masa al-Ma’mun, 
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perpustakaan bait al-Hikmah bertambah besar dengan penambahan koleksinya. Al-

Ma’mun juga mengundang para penerjemah-penerjemah besar dan penyalin, 

penulis serta para ulama. Beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya 

perpustakaan bait al-Hikmah yaitu didorong oleh keinginan meniru lembaga hebat 

yang didirikan oleh orang-orang kristen yakni Ghondesaphur yang salah satu 

tokohnya adalah Gorgious Gabriel yang pernah ditunjuk menjadi kepala rumah 

sakit pada zaman khalifah al-Mansur. Gorgious Gabriel juga merupakan tokoh yang 

aktif menerjemahkan karya-karya Yunani. 

Motif berdirinya lembaga bait al-Hikmah dimaksudnya untuk 

menyemarakkan dan mengkoordinir kegiatan pencarian dan penerjemahan karya-

karya klasik dari warisan intelektual Yunani, Persia, Mesir dan lain-lain yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, khususnya umat Islam. Salah seorang yang 

paling berperan dalam hal ini adalah Hunayn bin Ishaq yang mengadakan 

perjalanan ke Alexandria dan singgah pula di Syiria dan Palestina untuk mencari 

karya-karya kuno tersebut.36 

Hakiki menyatakan bahwa Islam mencapai puncak keemasannya pada 

masa Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini pula Islam terkenal akan kekayaan 

khazanah Intelektual muslim, pesatnya lembaga keilmuan ini maka berkembang 

                                                             
36 Arfah Ibrahim, “Eksistensi Bait al-Hikmah Sebagai Pusat Pendidikan Pada Masa 

Khalifah Al-Makmun”, Azkia : Jurnal Pendidikan Aktualisasi Pendidikan Islam 15 No.2 (2021) 

h.154 
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pula tradisi ilmiah seperti diskusi dan gerakan penerjemahan buku dan 

berkumpulnya tokoh ilmuwan.37 

Sebelum berdirinya Dinasti Abbasiyah terdapat tiga poros utama yang 

merupakan pusat kegiatan, antara satu dengan yang lain memiliki kedudukan 

tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga 

besar paman Rasulullah saw., Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Al-Abbas 

paman Rasulullah saw. inilah nama ini disandarkan pada tiga tempat pusat kegiatan, 

yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah adalah tempat yang sangat 

damai, bermukim di kota keluarga Bani Hasyim, baik dari kalangan pendukung Ali 

maupun pendukung Abbas.  

Pola ketatanegaraan dinasti Abbasiyah yang diterapkan adalah para 

pemimpin senantiasa harus berasal dari keturunan Arab asli. Selain itu, kota 

Baghdad selaku ibukota negara dijadikan sebagai pusat aktivitas ketatanegaraan 

yang mengatur segala urusan negara, ilmu pengetahuan mendapatkan skala 

prioritas karena memnag merupakan suatu yang sangat bernilai, kebebasan 

berpendapat dan menyampaikan gagasan terbuka lebar, serta para menteri turunan 

Persia diberikan wewenang dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan system 

sosial kemasyarakatan terjalin pergantian yang sangat menonjol, antara lain ialah: 

tampilnya kelompok Mawali yang mendapatkan kedudukan serta posisi penting di 

pemerintahan, warga terdiri dari 2 kelompok (eksklusif serta universal), di dalam 

pemerintahan dinasti Abbasiyah ada bangsa yang berbeda-beda, lahirnya generasi 

                                                             
37 Kiki Muhammad Hakiki, “Mengkaji Ulang Sejarah Politik Kekuasaan Dinasti 

Abbasiyah,” Jurnal TAPIs (Teropong Aspirasi Politik Islam) 8, No (2012). 
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baru akibat terjalin pernikahan campuran dari bermacam bangsa, serta lahirnya 

kultur baru akibat dari terbentuknya pertukaran benak serta kultur yang dibawa oleh 

tiap-tiap bangsa38 

Kufah yang merupakan wilayah penduduknya mayoritas menganut aliran 

syi’ah, pendukung Ali bin Abi Thalib yang selalu bergolak dan ditindas oleh Bani 

Umayyah. Khurasan memiliki warga yang pemberani, kuat fisik, teguh pendirian, 

tidak terpengaruh oleh nafsu dan tidak bingung terhadap kepercayaan yang 

menyimpang, maka dari itu harapan dakwah kaum Abbasiyah mendapatkan 

dukungan. 

Dinasti Abbasiyah berdiri sejak runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang 

berujung pada runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus. Disebabkan karena 

konflik yang terjadi pada dinasti Umayyah, menjadikan Bani Abbasiyah sebagai 

pengganti kepemimpinan umat Islam. Asal mula nama Abbasiyah diambil dari 

nama salah seorang paman Nabi Muhammad yang bernama al-Abbas bin Abdul al-

Muthalib bin Hisyam. 

Walaupun Abu Al-Abbasiyah (750-754 M) yang mendirikan Dinasti 

Abbasiyah, tetapi yang sebenarnya membangun dinasti tersebut adalah al-Manshur 

(754-755 M). Sebagai khalifah yang baru banyak musuh yang ingin 

menjatuhkannya sebelum bertambah kuat, terutama golongan bani Umayyah, 

golongan khawarij, bahkan juga kaum syi’ah.  

                                                             
38 Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat, Dan 

Metodologi Pendidikan Islam Dari Era Nabi SAW Sampai Ulama Nusantara, (Jakarta: Cet. 1, 

Kalam Mulia, 2011) dalam Mahfud Ifendi, 2022. h. 142 
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Al-Mansur merasa kurang aman di tengah-tengah Arab, maka ia 

mendirikan ibu kota baru sebagai ganti Damaskus yaitu kota Baghdad di dekat 

bekas ibu kota Persia, Ctesiphon, pada tahun 762 M. Dinasti Abbasiyah sekarang 

berada di tengah-tengah bangsa Persia. Sebagai pengawal al-Mansur tentara yang 

diambil bukan dari kalangan bangsa Arab melainkan dari orang Persia. 

Dalam bidang pemerintahan al-Manshur mengadakan tradisi baru dengan 

mengangkat Wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Untuk memegang 

jabatan wazir, ia memilih Khalid bin Barnak, seseorang yang berasal dari Balkh 

(Bectral) di Persia. 

Al-Mahdi (775-785 M) menggantikan Al-Mansur sebagai khalifah dan di 

masa pemerintahannya, perekonomian mulai meningkat. Pertanian ditingkatkan 

dengan mengadakan irigasi dan penghasilan seperti gandum, beras, kurma, dan 

zaitun. Hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, besi dan lain-lain pun 

berkembang. Begitu halnya dengan transit perdagangan antara Timur dan Barat 

yang membawa kekayaan.  

Pada zaman Harun Ar-Rasyid (785-809 M) hidup mewah seperti yang 

digambarkan dalam cerita seribu satu malam (Alfu Lailah wa Lailah) telah 

memasuki kehidupan masyarakat. Ar-Rasyid menggunakan banyak kekayaannya 

untuk keperluan sosial. Ar-Rasyid mendirikan rumah sakit, pendidikan dokter, dan 

membangun farmasi. Diceritakan bahwa Baghdad mempunyai 800 dokter. Di 

samping itu, pemandian-pemandian umum juga didirikan. Harun ar-Rasyid adalah 

raja Besar di zaman itu dan hanya Charlemagne di Eropa yang menjadi saingannya. 
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Al-Makmun (813-833 M) meningkatkan perhatian pada ilmu 

pengetahuan. Untuk menerjemahkan buku-buku kebudayaan Yunani, ia menggaji 

penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen, dan golongan agama lain. Oleh 

karena itu di masa al-Makmun mendirikan Bait al-Hikmah. Di samping lembaga 

ini, ia juga mendirikan sekolah-sekolah. Al-Makmun adalah penganut Mu’tazilah 

yang banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Pada masa 

pemerintahannya Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 

Masa daulah Abbasiyah adalah masa kegemilangan kebudayaan dan 

peradaban Islam klasik. Tempat itu berada dalam jiwa zaman kemajuan puncak 

keilmuan atau kebudayaan Islam sehingga para ulama, cendekiawan, dan 

sastrawana memberikan kontribusi yang besar dalam khazanah 

keilmuandankepustakaan Islam melalui karya-karya besar mereka. 39 Menurut 

H.A.R Gibb, kemajuan ilmu pengetauan dalam berbagai bidangnya pada masa 

daulah ini sulit diterangkan dengan kata-kata verbal.  

Adapun Margoliouth menyebutnya masa penuh produktivitas ilmu dan 

karya dalam berbagai bidangnya. Mereka pada umumnya dekat dengan para 

khalifah, sebagiannya memiliki hubungan erat, bahkan sebagian lainnya menjadi 

penulis resmi kerajaan. Khalifah al-Makmun memiliki satu tim khusus ilmuan, 

yang terdiri dari para ulama, peneliti, sastrawan, dan tokoh-tokoh pengarang yang 

bekerja melakukan penelitian, diskusi, dan memberikan kontribusi positif terhadap 

                                                             
39 Nurul Hak, Sains Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban Islam 

(Cet.1;Jakarta: Maghza,2020).h.124 
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karya ilmu pengetahuan dan pengembangan kepustakaan Islam. mereka memiliki 

suatu tempat khusus di bait al-Hikmah yang kadang-kadang bergabung dengan staf 

ahli penerjemah untuk kepentingan kajian keilmuan. 

Abu Ja’far al-Mansur tidak mau mengambil risiko atas kota imperialnya 

yang baru, karena kota itu harus menjadi kota yang benar-benar berbeda dari kota-

kota yang lain. Khalifah Abbasiyah yang kedua tersebut mencari petunjuk kepada 

para astrolog andal, mantan penganut Zoroaster Nawbakht dan saat ini merupakan 

salah satu tokoh yang berpengaruh dalam ilmu perbintangan.40 Keduanya 

memeriksa langit dan memutuskan tanggal 30 Juli 762 sebagai saat paling tepat 

untuk mengawali kerja pembangunan.  

Al-Mansur kemudian ragu-ragu. Beliau meminta para arsiteknya untuk 

menggambarkan tata letak dinding kota yang diinginkannya, sebuah lingkar yang 

sempurna, sesuai ajaran geometrika Euklides yang disenangi khalifah di atas tanah. 

Gambar tata letak itu pertama-tama dibuat dengan abu, kemudian dengan biji kapas 

yang direndam dalam nafta41 yang lantas dibakar sehingga terciptalah gambar 

menyala dari kota yang dikenal sebagai kota melingkar (round city), pusatgeometris 

kota metropolis al-Mansur di masa depan.42 

                                                             
40  Ibnu al-Nadim, The Fihrist of al-Nadini, penerj. Bayar Dodge (New York: Columbia 

University Press, 1970) h. 650 

 
41 Nafta atau Naptha adalah suatu jenis hidrokarbon cair produk silang kilang minyak yang 

difungsikan untuk bahan baku produksi komponen bensin oktan tinggi melalui ronde reformasi 

katalitik. Nafta juga digunakan dalam industri petrokimia untuk memproduksi olefin dalam 

perengkah uap (steam cracker) serta digunakan sebaai pelarut atau solven dalam industri kimia. 

Nafta Kimia di akses http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Nafta-Kimia_135766_unkris_p2k-

unkris.html  pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 21.19 WITA. 

 
42 Pier Giovanni Donini, Arab Travelers and Geographers ( London: Immel, 1991), h. 21. 
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Dua belas tahun sebelum pembangunan ibu kota itu dimulai, saudara al-

Mansur yang bernama Saffah menyempurnakan penggulingan dinasti Umayyah, 

yang berkuasa di dunia muslim tiga dekade setelah wafatnya nabi Muhammad pada 

tahun 632. Selama masa pemberontakan yang mengikuti, Saffah yang berarti 

“penumpahan darah” mengirimkan pasukannya di bawah panji khas warna hitam 

Abbasiyah untuk memburu para anggota keluarga Umayyah yang masih tersisa saat 

itu.  

Satu-satunya tokoh penting yang berhasil melarikan diri hidup-hidup 

adalah pangeran Abdul al-Rahman, yang mengungsi ke Afrika Selatan sebelum 

membangun bakal kekhalifaan barat di Spanyol Selatan. Akan tetapi, kemenangan 

para pemberontak itu, yang secara politis merasa perlu untuk menegaskan kembali 

silsilah langsung mereka kepada Nabi melalui Abbas, paman nabi dari pihak ayah, 

tampaknya bukanlah sekadar perseturuan sengit antara sebuah dinasti tua dan 

penuntut hak yang ambisius. Ia lebih mencerminkan sebuah revolusi kultural besar-

besaran di seluruh wilayah Islam. 

Sebelum kemenangan Abbasiyah pada tahun 750, bala tentara Islam telah 

berhasil mengikuti jejak Iskandar yang agung seribu tahun sebelumnya, dengan 

melintasi sungai Oxus menuju Afganistan dan mencapai India serta China Barat. 

Penaklukan Persia, yang berada di timur ibu kota Bani Umayyah, diselesaikan pada 

tahun 651, dan tidak lama kemudian kekuatan Muslim dengan sigap mulai 

merambah wilayah barat, melalui Afrika Selatan dan masuk ke Spanyol. Ekspansi 
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wilayah yang begitu cepat ini membuat orang Arab Muslim bukan lagi mayoritas 

di kerajaan yang mereka kuasai. 

Saat ini mereka harus menghadapi campur aduk komunitas etnis dan 

agama yang meresahkan; penduduk kota Persia yang jumlahnya besar; baik yang 

mualaf maupun penganut Zoroaster tradisional; para penutur Aramaik, baik dari 

Kristen maupun Yahudi; golongan Kristen Arab yang berwarna-warni, termasuk 

sekte-sekte “dualis” yang memisahkan diri dari Bizantium Ortodoks Timur, dan 

kelompok-kelompok lainnya.43 

Banyak mualaf di kerajaan itu, khsusunya mereka yang tinggal di bekas 

wilayah Persia, terang-terangan memperlihatkan sikap skeptis pada klaim-klaim 

politis dan legtimasi kegamaan bani Umayyah. Para khalifah Umayyah awal 

memang berasal dari kalangan dekat nabi Muhammad, tetapi mereka tidak memiliki 

hubungan sedarah dengannya; inilah salah satu faktor yang sering membuat tidak 

nyaman para mualaf Persia dan mualaf lainnya. Mereka menanggapi dengan 

antusias propaganda para pemberontak yang menegaskan hubungan keluarga 

langsung antara bani Abbasiyah dan nabi Muhammad, juga penuntut “penguasa 

yang absah” dari keluarga Muhammad. Dengan keruntuhan akhir rezim lama di 

tangan Abbasiyah, terbukalah jalan bagi para pendatang, khususnya orang Persia, 

                                                             
43 Dimitri Gutas, Greak Thought, Arabic Culture : The Graeco-Arabic Translation 

Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (London: Routledge, 1998), h.19. 
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juga Sabean, Yahudi, dan yang lainnya, untuk mengambil peran penting dalam 

urusan intelektual dan politis kerajaan.44 

Daerah yang tertanda dari Bizantium ini memberikan tempat perlindungan 

yang memiliki daya pikat tersendiri bagi pemeluk Yakobiah Suriah, Nestorian, dan 

penganut Kristen lainnya, yang pada abad ke-7 dan ke-8 mulai melepaskan diri dari 

kungkungan kebencian yang semakin meningkat pada pengetahuan kuno dan 

ortodoksi keagamaan konstaninopel. Kaum cendekiawan Kristen seketika 

menikmati kebebasan mengeksplorasi dan mengembangkan ajaran-ajaran klasik di 

bawah perlindungan kaum Muslim, yang memiliki kebiasaan membebankan pajak 

kepada para “Ahli Kitab” umumnya umat Yahudi dan Kristen, selain juga pemeluk 

Zoroaster yang memiliki untuk tidak masuk Islam, tetapi sekalipun begitu 

meperoleh jaminan keamanan.45 

Pusat-pusat intelektual penting mulai berkembang di penjuru daerah, dari 

Edessa hingga kota Jundhisapur di Iran, dari Harran yang berlokasi di Turki saat ini 

hingga kota oase Asia Tengah, Marv, sehingga memberikan banyak sekali 

keterampilan bahasa lokal, bakat ilmiah, dan pengetahuan kultural pada bani 

weAbbasiyah.46 Berdirnya bait al-Hikmah, pertransferan ilmu pengetahuan 

                                                             
44 Jonathan Lycons, The Great Bait al-Hikmah: Contribution Of Islam in Arab 

Civilization, terj. Maufur, The Great Bait al-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Arab 

(Cet.1; Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h.79. 

 
45 Jonathan Lycons, The Great Bait al-Hikmah: Contribution Of Islam in Arab 

Civilization, terj. Maufur, The Great Bait al-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Arab 

(Cet.1; Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h.80. 

 

 
46 Dimitri Gutas, Greak Thought, Arabic Culture : The Graeco-Arabic Translation 

Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (London: Routledge, 1998), h.19. 
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semakin maju, khalifah berhasil merekrut para sastrawan, sejarawan, dan ilmuan-

ilmuan terbaiknya. Kemudian mereka dikirim ke kawasan-kawasan kuno kerajaan 

Bizantium dengan memiliki tugas mencari karya-karya ilmuan atau filosof klasik.47 

Penaklukan oleh Muslim dan pembangunan kekhalifaan juga memulihkan 

kembali ikatan-ikatan masa lalu di antara pusat-pusat peradaban sejarah di berbagai 

belahan benua. Ini pada akhirnya menciptakan tempat peleburan bagi tradisi-tradisi 

intelektual yang selama berabad-abad terpisah akibat sekat-sekat politis. 

Pengetahuan helenistik yang berkembang di Yunani dan belakangan di 

Iskandariyah, di satu sisi, dan pengetahuan Sumeria, Persia, dan India, di sisi lain.48 

Orang-orang Muslim, Kristen, Yahudi, Zoroaster, dan Sabean yang 

menyembah bintang, dan segala macam pemeluk berhala lainnya sudah bisa saling 

bertukar ide dan ajaran mereka. Di bawah pimpinan Abdul al-Rahman, pangeran 

Umayyah yang masih hidup, dan para pengikutnya. Tradisi intelektual yang serupa 

mengakar di Spanyol, suatu hari nanti para pelindung kota itu memberikan hadiah 

berharga kepada sekumpulan cendekiawan latin yang terinspirasi oleh Adelard dari 

Bath yang melakukan perjalanan untuk berburu studia Arabum. 

Tidak semua dampak ekspansi Islam sehebat pertemuan sejumlah tradisi 

intelektual besar dunia, tetapi setidaknya terbukti sama pentingnya. Salah satu 

dampak penting itu adalah pemgambilalihan teknologi kertas China yang luar biasa, 

                                                             
 
47 Fuad Riyadi, “Perpustakaan Bait al-Hikmah “The Golden Age of Islam,””Libraria 2, 

no.1 (2014), h.104. diakses pada tanggal 15 Februari 2023 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/1192/1085  

 
48 Atiya, Crusade dalam Jonathan Lycons, The Great Bait al-Hikmah: Kontribusi Islam 

dalam Peradaban Barat (Cet 1; Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h.80. 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/1192/1085
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sebuah alat bantu hebat bagi upaya intelektual yang mulai terbentuk di kerajaan 

Abbasiyah. Tradisi Arab menjelaskan kepada kita bahwa salah seorang tahanan 

perang dari pertempuran Talas yang pada tahun 751 M pasukan Muslim berhasil 

mengalahkan pasukan dinasti Tang sehingga menguasai wilayah China Barat 

Turk.49 

Tahanan China itu mengajari para penawannya cara membuat kertas dari 

kain linen dan tumbuhan rami. Hasilnya adalah sebuah media yang relatif murah, 

tahan lama, dan mudah untuk mencatat informasi jenis apapun. Mulai dari gulungan 

pajak hingga syair cinta dari risalah filosofis hingga tabel perbintangan. 50 Meski 

pada awalnya para tahanan China ini yang memperkenalkan cara pembuatan kertas 

di China dan yang berada di Asia Tengah.  

Bahan baku pembuatan kertas di China adalah dari serat tumbuhan yang 

sifatnya semi tropikal seperti yang terdapat di China bagian Barat dan Selatan. Di 

Asia Tengah dan Asia Barat tidak ditemukan bahan baku yang sama dalam 

pembuatan kertas seperti di China. Oleh karena itu, sebagai pengganti bahan baku 

                                                             
49 Jonathan Lycons, The Great Bait al-Hikmah: Contribution Of Islam in Arab 

Civilization, terj. Maufur, The Great Bait al-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Arab 

(Cet.1; Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h.80 

 
50 Jonathan Lycons, The Great Bait al-Hikmah: Contribution Of Islam in Arab 
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(Cet.1; Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h.81 
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kertas dipilihlah bahan lain yang memiliki karakter menyerupai serat yang ada di 

China seperti kain dari linen dan kain kain katun.51 

Metode yang digunakan oleh pembuat kertas dari Asia Tengah adalah 

yang pertama dalam menyempurnakan pembuatan kertas dengan bahan baku kain. 

Metode ini kemudian menyebar di belahan wilayah Islam lainnya seperti Irak, 

Suriah, Mesir, Afrika Utara, Sisilia, dan Spanyol. Namun, pada abad ke-16 industri 

pembuatan kertas ini banyak yang hilang hampir seluruh wilayah Islam dan hanya 

menyisakan wilayah Turki, Iran, dan India saja.52 

Pabrik kertas pertama di Baghdad berdiri pada tahun 795, dan ibu kota 

Abbasiyah ini kemudian membawa alat tulisnya yang sangat bagus, Suq al-

Waraqqin, yang menampilkan ratusan kedai dengan barang-barang berkualitas 

tinggi. Pada saat itu, kertas di Baghdad dihargai sangat mahal, sehingga beberapa 

sumber Yunani Bizantium bahkan menamai kertas dengan sebutan bagdatixon, 

yang mengaitkan langsung produk tersebut dengan kota di Tigris.53 

Sementara itu, Eropa Kristen mengandalkan tugas berat menyalin buku 

dan peta di atas kulit-kulit binatang yang dibentangkan, dikeruk sampai bersih, lalu 

                                                             
51 Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History In a World 

Civilization, dalam Fitri Sari S, “Industri Kertas Masa Abbasiyah dan Peranannya Pada Kemajuan 

Peradaban Islam”, Tsaqofah & Tarikh 7, no.1 (2022), h. 67. 
 
52 Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam, Conscience and History In a World 

Civilization, dalam Fitri Sari S, “Industri Kertas Masa Abbasiyah dan Peranannya Pada Kemajuan 

Peradaban Islam”, Tsaqofah & Tarikh 7, no.1 (2022), h. 68. 

 
53 Jonathan Bloom, Paper Before Print: The History and Impact of Paper in The Mamie 

World, (New Haven: Yale University Press, 2001), h. 48-51. Tentang pabrik kertas pertama di kota 

itu, lihat Gaston Wier, Baghdad. Metropolis of The Abbasid Caliphate, penerj. Seymour Feiler ( 

Norman : University of Oklahoma Press, 1791), h.70 
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kemudian dikeringkan. Perkamen yang dihasilkan juga sangat berat, sulit 

digunakan dan disimpan serta harganya yang mahal. Pembuatan kertas juga 

menumbuhkan budaya buku di kalangan bangsa Arab. Masyarakat Muslim selalu 

menghargai pengetahuan dan kecendekiawanan. Sejak saaat itu, pasar buku dan 

toko khusus menjadi bagian sehar-sehari kehidupan kota. 

Produksi buku, penjilidan buku, dan jasa transkripsi , semuanya tumbuh 

dengan subur bersama berkembangnya tulisan, riset, dan penerjemahan. Kerja ahli 

kaligrafi sangat dihargai tinggi oleh para pembeli yang jeli, sementara banyak juru 

salin terbaik juga berfungsi sebagai editor atau pengarang karena kerja mereka. 

Buku menjadi sangat mahal diproduksi bahkan ada edisi buku yang langka diminati 

oleh para intelektual maupun orang-orang yang kaya dan berkuasa.54 

Bait al-Hikmah dijadikan sebagai pusat pengetahuan, tempat 

berdiskusinya para ilmuan, serta tempat pertemuan para khalifah dimasa itu. 

Beberapa tokoh muslim yang menjadikan tempat tersebut sebagai pusat 

pengetahuan adalah al-Khawarizmi, al-Kindi, al-Razi, dan ilmuan besar lainnya. 

Tujuan utama didirikannya bait al-Hikmah adalah untuk mengumpulkan dan 

menyalin ilmu-ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Inilah yang menjadi 

awal Islam mengalami kemajuan.55 

                                                             
54 Jonathan Lycons, The Great Bait al-Hikmah: Contribution Of Islam in Arab Civilization, 
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Motif utama berdirinya lembaga bait al-Hikmah ditujukan untuk 

menggalakkan dan mengkoordinir kegiatan pencarian dan penerjemahan karya-

karya klasik dari warisan intelektual Yunani, Persia, Mesir dan lain-lain untuk 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama umat Islam. Hunayn bin Ishaq yang 

sangat berperan, mengadakan perjalanan ke Alexandria dan beliau sempat singgah 

di Syria dan Palestina untuk mencari karya-karya kuno untuk di terjemahkan.56 

B. Lembaga Intelektual Pada Masa Dinasti Abbasiyah 

Dalam literatur sejarah Islam, kota Baghdad sangat terkenal sebagai pusat 

peradaban Islam, baik dalam bidang sastra, sains ataupun budayanya. Kemajuan 

kota Baghdad ini menghadirkan para intelektual yang tidak hanya berasal dari 

bangsa Arab tetapi juga berasal dari bangsa Eropa, Persia, Cina, India dan Afrika 

yang turut menghadirkan atmoster ilmu pengetahuan di kota tersebut.57 Dari 

banyaknya para intelektual berkumpul di kota Baghdad maka para intelektual 

tersebut berkumpul pada sebuah lembaga. Lembaga intelektual tersebut digunakan 

para cendekiawan untuk berdiskusi, belajar dan menerjemahkan koleksi. Adapun 

lembaga tersebut diantaranya adalah: 

1. Kuttab atau Maktab 

Kuttab atau Maktab adalah tempat belajar untuk anak-anak belajar membaca, 

menulis dan menghafal. Kuttab dengan dhommah pada huruf kaf dan jamaknya al-

Katatib yang merujuk pada pendidikan di masa lalu. Kuttab merupakan tempat 
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pembelajaran bagi anak yang baru tumbuh. Kuttab yang berasal dari istilah kataba 

yang berarti menulis menunjukkan bahwa kuttab merupakan lembaga keilmuan 

yang berfokus pada kegiatan literasi seperti tulis menulis, kelas bahasa dan 

pendidikan al-Qur’an. 

2. Masjid 

Masjid pada zaman dinasti Abbasiyah biasa dipakai untuk pendidikan tinggi dan 

takhassus (Pendidikan intensif untuk mempelajari ilmu Agama Islam dan Bahasa 

Arab, biasanya berlangsung satu tahun).58 

3. Perpustakaan 

Buku adalah berbagai sumber informasi tentang ilmu-ilmu yang ada, yang 

dihasilkan oleh para ahli. Orang ingin belajar dengan mudah dan mengarahkan 

pengetahuan yang disebutkan dalam Buku. Banyak perpustakaan yang dibangun 

pada masa itu, seperti salah satu perpustakaan terkenal yang dibangun pada masa 

pemerintahan Khalifah Harun Rasyid House of Wisdom. Perpustakaan ini dikelola 

oleh banyak ahli dari berbagai agama dan budaya, seperti: B. Yohan ibn Miskawi 

(Kristen Suriah) menerjemahkan catatan medis kuno, Abu Nobeth (Persia) 

menerjemahkan buku-buku Persia, dan Alan al-Suyubi (Persia)) Inggris) 

menerjemahkan buku-buku Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. 

4. Toko-toko buku (al-Hawarit al-Waraqin)  

Pada masa dinasti Abbasiyah, toko buku telah berkembang dengan sangat pesat 

sekali. Hal ini senada dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan yang kian 
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hari semakin maju. Toko buku jikalau saat ini merupakan sebuah tempat transaksi 

untuk menjual dan membeli, namun berbeda dengan kondisi di era dinasti 

Abbasiyah. Pada masa itu toko buku bukan hanya menjadi sebuah tempat 

melakukan akad jual-beli, namun lebih dari itu toko buku menjadi sebuah lembaga 

pendidikan yang di dalamnya banyak dilakukan kegiatan ilmiah misalnya 

pembelajaran, diskusi, riset, serta pengembangan ilmu-ilmu yang ada. Tentu hal ini 

sangat menarik jika diimplementasikan dewasa ini, sehingga bilik-bilik ilmiah akan 

ramai dan ini tentu akan mendorong dan mendukung kemajuan di bidang 

pendidikan. Owner atau pemilik toko kitab/buku umumnya sebagai pendidik dalam 

himpunan tersebut.59 

5. Observatorium 

Bimaristan atau yang banyak dikenal dengan istilah observatorium, merupakan 

sebuah tempat yang sering sekali diadakan kajian-kajian atau diskusi ilmiah tentang 

ilmu pengetahuan serta filsafat Yunani. Para ilmuan yang ada di era itu 

melaksanakan studi serta observasi di observatorium tersebut. Selain membahas 

tentang filsafat, dalam observatorium itu juga digunakan untuk pusat pembelajaran 

tentang ilmu astronomi60. Ada juga untuk mempelajari ilmu kedokteran secara 

praktis.61 

 

                                                             
59 Phillip. K. Hitti, Terjemahan History of the Arabs., h. 521. 
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51 
 

 
 

C. Gerakan Penerjemahan 

Gerakan penerjemahan yang mulai berkembang pesat pada masa dinasti 

Abbasiyah dan mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah dan mencapai 

puncaknya pada masa pemeritahan khalifah al-Makmun. Faktor-faktor yang 

menyebabkan munculnya gerakan penerjemahan di antaranya adalah: 

1. Tersebarnya ilmu pengetahuan Yunani, Helenisme, dan Helenistik ke 

penjuru dunia muslim yang disebabkan oleh faktor sejarah yang sangat 

luar biasa. Menurut analisis Mehdi Nakosteen, faktor-faktor tersebut. 

Pertama, orang-orang Kristen Ortodoks sebagai Nestorian. Mereka adalah 

sekte-sekte yang dikucilkan oleh gereja pusat mereka. Pada saat 

penaklukan kaum Muslimin ke Persia dan Romawi, mereka menyambut 

dengan suka cita karena kaum Muslim telah bertindak toleran dan oleh 

mereka dianggap sebagai kaum pembebas. Kedua, penaklukan yang 

dilakukan oleh Alexander yang Agung dan para penggantinya telah 

menyebarkan ilmu pengetahuan Yunani ke Persia dan India, tempat ilmu 

pengetahuan dan filsafat Yunani diperkaya dengan pemikiran-pemikiran 

asli. Ketiga, peran akademisi Jundishapur di Persia yang mengembangkan 

kurikulum studi yang disusun setelah Universitas Alexandria, dan selama 

abad keenam disamakan dengan ilmu pengetahuan India, Syiria, Grecian, 

Helenistik, Hebrew, dan Zoroastrian.62 
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2. Para ilmuan diutus ke daerah Bizantium untuk mencari naskah-naskah 

Yunani dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan terutama filsafat dan 

kedokteran. 

3. Perburuan manuskrip-manuskrip di daerah timur seperti Persia terutama di 

bidang tata negara dan sastra.63 

4. Khalifah al-Makmun memberikan syarat agar para pejabat 

pemerintahannya yang berasal dari non Arab diarahkan untuk menguasai 

sedikitnya dua bahasa. Sehingga dari sanalah sumber tenaga penerjemah 

buku di rekrut. Salah satu jalur kedatangannya adalah melalui Harran, kota 

di Mesopotamia, yang memang penduduknya masih menggunakan bahasa 

Yunani. Jalur kedatangan penerjemah lainnya adalah melalui 

Jundhisaphur di Khuzistan. Kota ini dibangun oleh Kaisar Sassanid Shapur 

I sebagai tempat para tawanan yang dibawa oleh Syria. Kota ini menjadi 

pusat ilmu kedokteran. 

Gerakan penerjemahan merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan 

oleh khalifah al-Mansur yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya al-Makmun. 

Gerakan penerjemahan menjadi begitu semarak dilakukan karena banyak faktor 

yang mendukung kegiatan tersebut. Kecintaan al-Makmun kepada ilmu 

pengetahuan yang membuatnya sangat menganjurkan perburuan karya-karya dan 

manuksrip-manuskrip penting di berbagai negara atau daerah yang ditaklukannya 
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untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa setempat agar mudah dipelajari 

dan dipahami. 

Al-Makmun sebagai pengganti Harun al-Rasyid, dikenal sebagai khalifah 

yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Pada saat Al-Makmun memerintah, 

penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku Yunani, 

al-Makmun menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut 

agama lain yang ahli dalam menerjemahkan. Al-Makmun adalah tokoh Bani Abbas 

yang paling mengutamakan ilmu pengetahuan, keberanian, kehebatan, kesabaran 

dan kecerdasan.  

Selama berada di Baghdad kurang lebih 20 bulan, al-Makmun tidak mau 

sembarang mendengar nyanyian. Faktor penyebabnya adalah ia harus fokus 

berkonsentrasi penuh untuk mengembalikan keutuhan kerajaan yang hampir 

runtuh. Al-Makmun berkonsentrasi penuh terhadap buku-buku yang ia baca.64 

Dalam waktu 150 tahun, cendekiawan Arab berhasil menerjemahkan semua buku 

Yunani tentang sains dan filsafat yang tersedia saat itu. Bahasa Arab menggantikan 

bahasa Yunani sebagai bahasa umum dalam penelitian ilmiah.65 

Gerakan penerjemahan tumbuh di bawah kekhalifaan Abbasiyah yang 

menggantikan Umayyah pada pertengahan abad ke-8. Pemindahan ibu kota Syiria 

ke Irak telah memperkuat pengaruh laut tengah. Beberapa karya yang erat 
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hubungannya dengan ketatanegaraan dan upacara istana diterjemahkan 

diterjemahkan dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Buku matematika pun 

diterjemahkan dari bahasa India. Namun penerjemahan terpenting dan yang 

terbanyak tercatat dari bahasa Yunani, baik yang diterjemahkan langsung maupun 

dalam versi Syiria. Penerjemahnya adalah orang-orang non Muslim atau yang baru 

masuk Islam. sebagian besar penerjemah tersebut beragama Kristen, sebagian kecil 

beragama Yahudi, dan selebihnya orang-orang Sabia.66 

Pada awal penerjemahan, naskah yang diterjemahkan terutama dalam 

bidang astrologi, kimia dan kedokteran. Kemudian naskah-naskah filsafat karya 

Aristoteles dan Plato juga diterjemahkan. Dalam masa kejayaan Islam karya-karya 

yang diterjemahkan lebih banyak tentang ilmu-ilmu pragmatis (kebutuhan sehari-

hari). Naskah astronomi dan matematika juga diterjemahkan. Adapun karya-karya 

berupa puisi, drama, cerita pendek, dan sejarah sangat jarang diterjemahkan karena 

bidang ini dianggap kurang bermanfaat dan dalam bahasa Arab sendiri 

perkembangan ilmu-ilmu ini sudah sangat berkembang.67 

Membanjirnya terjemahan buku dari bahasa Yunani dan Syiria ke dalam 

bahasa Arab tersebut jelas menunjukkan bahwa waktu itu sudah terdapat 

masyarakat pembaca yang aktif. Sedangkan pusat kebudayaan Arab yang sedang 

tumbuh pada saat itu adalah Baghdad. Kota tersebut terletak di tepi sungai Tigris, 

tidak jauh dari Ctesiphon, bekas ibu kota kerajaan Persia dan ibu kota kerajaan 
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sebelumnya. Baghdad sendiri dibangun pada 762 M sebagai ibu kota kekhalifaan 

Abbasiyah. Selain dipenuhi bangunan megah, kota ini juga dilengkapi dengan 

gedung perpustakaan yang lengkap.68 

Akibat adanya gerakan penerjemahan buku Yunani ke dalam bahasa Arab 

dan masuknya kebudayaan Helinesia ke dalam budaya Islam telah menciptakan 

suasana yang baik di kalangan kaum muslimin tertentu untuk mengembangkan 

pikiran yang rasional. Meski bukan dari golongan rasional iman, namun jelas 

mereka adalah pelopor yang mengingatkan pemikiran tentang ajaran pokok Islam 

secara lebih sistematis. Sikap mereka yang rasionalis bertolak belakang dari 

pandangan bahwa akal memiliki kedudukan yang sama dengan wahyu. 

Sikap yang demikian ini akan mendorong umat Islam mempergunakan 

segala kekuatan akal untuk memahami agama, yang pada akhirnya akan melahirkan 

intelektual muslim di segala disiplin ilmu pengetahuan antara lain muncul filosof 

Islam yang tidak kalah dengan filosof Yunani. Demikian juga dokter, ahli 

matematika, ahli fisika, ahli kimia, ahli ilmu bintang dan lain sebagainya. Gerakan 

penerjemahan berbagai macam buku di segala bidang ilmu pengetahuan yang 

menurut al-Makmun dapat meningkatkan kecintaan kaum muslim terhadap ilmu 

pengetahuan. 

Gerakan penerjemahan berlangsung selama tiga fase. Fase pertama, pada 

masa khalifah al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak 

diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan manthiq. Fase 
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kedua, berlangsung mulai masa khalifah al-Makmun hingga tahun 300 H. Buku-

buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase 

ketiga, berlangsung setelah 300 H, terutama setelah adanya pembuatan kertas. 

Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas.69 

D. Faktor-Faktor yang Mendorong Perpustakaan Bait al-Hikmah Mengalami 

Kemajuan dan Perkembangan 

Sejarah mencatat bahwa kegiatan intelektual kurang menjadi perhatian 

pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayah. Pada masa pemerintahan Umayah 

lebih fokus pada perluasan kekuasaan wilayah, sehingga tidak terlalu 

memperhatikan pengembangan keilmuan seperti pada masa Daulah Abbasiyah. 

Pada Abbasiyah perhatian pada pengembangan keilmuan yang relatif stabil 

sehingga kebijakan pemerintahan lebih mendorong pada upaya untuk mencapai 

pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai tingkat 

kemajuan yang sangat pesat dan membanggakan pada masanya, sehingga banyak 

sejarawan kemudian menyebutkan masa Daulah Abbasiyah merupakan masa 

keemasan yang pernah dicapai umat Islam. Prestasi ini bukan berarti telah 

terciptanya tatanan kehidupan social dan ekonomi yang mapan, akan tetapi aspek 

perkembangan ilmu pengetahuan yang mencapai puncak kejayaan. Menurut Hak, 

(2015) terdapat tiga faktor pendukung utama mengapa perkembangan perpustakaan 

dan kepustakaan Islam begitu pesat, baik pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad 

maupun Daulah Bani Ummayyah II di Andalusia. Pertama, dukungan penuh dan 
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peran serta pemerintahan, dukungan penuh dan peran serta pemerintahan Islam, 

khususnya para khalifah Abbasiyah baik secara material maupun usaha dan 

kebijakan yang dijalankannya. Kedua tradisi penerjemahan buku-buku berbahasa 

Asing non Arab yang terus berkembang, dan dinamisasi jaringan kebudayaan 

Timur-Barat, terutama di negeri-negeri yang jauh sebelumnya sudah memiliki 

peradaban, semua itu akibat dari difusi kebudayaan, penetrasi dan akulturasi budaya 

Arab dan non Arab; Yunani dan Persia, Romawi, Syiria-Nestorian, Mesir, India 

dalam kebudayaan, khususnya keilmuan dan kepustakaan dan ketiga, adalah 

masyarakat Muslim sangat antusias dalam hal ini, baik Arab maupun non Arab, 

khususnya ilmuan agama, cendikiawan, dan sastrawan dalam mencintai ilmu, 

memiliki jiwa untuk melakukan petualangan dan pengembaraan dalam rangka riset 

ilmu pengetahuan di berbagai bidang keilmuan, sehingga menghasilkan inovasi dan 

produktifitas karya yang dapat dinikmati oleh semua kalangan hingga saat ini.  

Adanya perhatian dari pemerintah dan masyarakat luas terhadap ilmu 

pengetahun, dan penghormatan kepada para cendikiawan atau ulama merupakan 

karakter mewarnai pada masa itu, sehingga tidak heran jika berdirinya berbagai 

perpustakaan pada masa itu. Selain masyarakat yang sangat memperhatikan ilmu 

pengetahuan, para penguasa pada masa itu memberikan kebebasan berkreativitas 

berpikir di kalangan masyarakat muslim sehingga pada masa itu melahirkan 

ilmuan-ilmuan muslim dengan karya-karyanya yang sangat fenomenal sehingga 

dapat kita rasakan karya-karya mereka sampai pada abad ini. Oleh karena itu, 

pemerintahan Khalifah Abbasiyah pada masa itu berinisiatif untuk mendirikan 

lembaga-lembaga ilmu pengetahuan termasuklah perpustakaan. Kebijakan ini 
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bertujuan memfasilitasi bagi masyarakat yang haus akan ilmu pengetahuan untuk 

mengembangkannya secara terus menerus sehingga terbangun sebuah komunikasi 

keilmuan secara terus menerus. Untuk itu, pemerintah mendirikan Bait Al-Hikmah.  

Dorongan pendirian Bait Al-Hikmah juga didasari atas keinginan untuk 

mencontoh lembaga-lembaga lain yang telah didirkan oleh non Islam yakni 

gondhesaphur ia merupakan tokohnya georgius Gabriel yang pada masa khalifah 

al-Mansur pernah ditunjuk menjadi kepala di sebuah rumah sakit. Ia juga aktif 

menerjemahkan karya-karya yunani70. Menurut Yatim, terdapat motivasi lainnya 

dalam pembentukan lembaga Baitul Hikmah adalah faktor-faktor sebagai berikut71:  

a. Kekayaan negara yang melimpah dan apresiasi khalifah al Makmun sangat tinggi 

terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan, seperti ilmu kedokteran, filsafat, 

astronomi, dan lain-lain, dan juga ketertarikan terhadap kesenian musik. Adanya 

kekayaan dan keinginan ini melahirkan sebuah pemikiran yang sangat mendukung 

dalam mengembangkan pendidikan lebih maju dalam membagun peradaban 

masyarakat yang ternyata pemikiran ini mendapat sambutan yang positif dari para 

pembantunya dan dari masyarakat. 

b. Bentuk apresiasi yang sangat tinggi dari mayoritas dari lapisan masyarakat 

terhadap kegiatan dalam memajukan keilmuan, sehingga mereka saling bahu 

membahu tanpa ada batasa berbedaan agama, etnis, dan status social serta tanpa 

adanya tekanan psikologis bagi masyarakat. 

 

                                                             
70 Hourani, Albert. Sejarah Bangsa-bangsa Muslim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2004). h. 

56 
71 Yatim, Badri. Sejarah Paeradaban Islam, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008) .h.3 
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BAB III 

PERAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN BAIT AL-HIKMAH DALAM 

FASE PENERJEMAHAN  

Setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber tertulis, maka pada 

bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan dan hasil penemuan dari berbagai 

sumber literatur yang diperoleh. Sesuai dengan teknik penulisan dalam tesis ini 

yang berbentuk kajian historis atau sejarah, maka penelitian ini dilakukan dengan 

mempelajari buku-buku, literatur jurnal, dan artikel jurnal. Dengan maksud untuk 

mendapatkan penggambaran dari kerangka teori sesuai dengan tesis yang pada 

akhirnya akan menjelaskan tentang Peran Pustakawan dalam Gerakan 

Penerjemahan di Perpustakaan Bait al-Hikmah Periode Dinasti Abbasiyah. Pada 

bab ini penulis memaparkan hasil analisis terhadap apa yang dibahas. Topik yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah substansi yang berhubungan dengan peran 

pustakawan dalam gerakan penerjemah periode dinasti Abbasiyah. 

Era penerjemahan oleh dinasti Abbasiyah dimulai sejak 750 masehi dan 

terus berlangsung sepanjang abad kesembilan dan sebagian besar abad kesepuluh. 

Dalam hal inilah bait al-Hikmah menunjukkan fungsinya yang paling utama selain 

sebagai perpustakaan. Aktivitas penerjemahan ini mendapat dukungan penuh dari 

para khalifah, antara lain dengan memberikan imbalan atau gaji yang sangat besar 

baik kepada para penerjemah sekaligus pustakawan atau pengelola perpustakaan 

bait al-Hikmah tersebut. 

Bait al-Hikmah adalah perpustakaan terbesar di kota Baghdad. Divisi bait 

al-Hikmah adalah perpustakaan yang di dalamnya terdapat koleksi dan pengelolaan 
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kitab-kitab berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari hasil terjemahan berbagai 

bahasa. Kitab-kitab atau koleksi yang tersusun di rak dapat di manfaatkan oleh siapa 

saja yang membutuhkan. Perpustakaan tersebut juga dilengkapi dengan ruang 

tersendiri bagi para penyalin, penerjemah, penjilid ataupun pustakawan.72 

Untuk mengakomodasi kerja besar penerjemahan, penyalinan, dan 

penyimpanan naskah Persia, Sansekerta, dan Yunani, khalifah al-Mansur 

membangun perpustakaan bait al-Hikmah dengan mencontoh perpustakaan para 

raja yang hebat di Persia. Khalifah al-Mansur kemudian membutuhkan pengelola 

bait al-Hikmah untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut seperti menerjemahkan 

naskah yang berasal dari beberapa negara. Tugas ini akan dikembangkan dengan 

cara yang kreatif dan orisinil. 73 

Pada masa Harun al-Rasyid, bait al-Hikmah merupakan tempat 

penyimpanan koleksi, kitab dan buku yang dipimpin oleh seorang kepala dan 

dibantu oleh sejumlah staf. Bahkan Rubhay Mustofa Ulyan dalam kitab “al-

Maktabaat fi al-Hadharoh al-Arabiyah al-Islamiyah” secara tegas menjelaskan 

bahwa perpustakaan bait al-Hikmah dibagi menjadi tiga struktur organisasi yaitu 

“Mushrif al Ulya” (penanggung jawab) atau disebut wakil, “Amiin al-Maktabah” 

(petugas perpustakaan) atau disebut pustakawan biasanya disebut khazin dan 

selanjutnya “al-Musaid” (staf perpustakaan) atau biasa disebut Mushrif.74 

                                                             
72 Ziauddin Sardar, Tantangan Dunia Islam Abad 21: Menjangkau Informasi. (Bandung; 

Mizan, 1998) h. 245 

 
73 Jonathan Lyons, The Great Bait AL-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat 

(Bandung : PT Mizan Publika, 2013) h.89 

74 Rubhay Mustafa Ulyan, Al-Maktabahat Fi al-Hadharoh al-Arobiyah al-Islamiyah, 

(Amman; Dar Shifa, Cet.1, 1999) h. 164. 
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Menurut hemat penulis, peran pustawakan di perpustakaan bait al-Hikmah 

sangatlah penting karena peran pustakawan pada masa itu bertanggung jawab untuk 

melestarikan, menjaga, dan menyebarkan warisan keilmuan yang berhubungan 

dengan peradaban Islam. Adapun peran pengelola perpustakaan pada masa dinasti 

Abbasiyah tepatnya di perpustakaan bait al-Hikmah adalah sebagai berikut: 

A. Mushrif al-Ulya (Kepala Perpustakaan) 

Sebagai Mushrif al-Ulya atau kepala perpustakaan, bertanggung jawab 

untuk mengelola semua aspek operasional dari perpustakaan. Diantara tugas-tugas 

pustakawan bait al-Hikmah sebagai Mushrif al-Ulya adalah yang pertama, 

membangun dan memelihara koleksi perpustakaan. Pustakawan bertanggung jawab 

untuk membangun koleksi yang luas dan berkualitas tinggi dari komponen ilmiah 

yang berhubungan dengan agama ataupun sejarah. Pustakawan juga harus 

memastikan koleksi tersebut terjaga dengan baik dan terus diperbarui sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, sebagai Mushrif al-Ulya memfasilitasi 

penelitian dan belajar, Mushrif al-Ulya bertanggung jawab untuk memfasilitasi 

penelitian dan pembelajaran dengan memberikan akses ke sumber daya ilmiah dan 

bantuan referensi kepada pengguna bait al-Hikmah. 

B. Amiin al-Maktabah (Pengelola Perpustakaan) 

Amiin al-Maktabah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti 

pengelola perpustakaan atau dalam bahasa Inggris library manager. Istilah ini 

merujuk pada individu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur 

perpustakaan. Adapun tugas-tugas seorang Amiin al-Maktabah adalah mengelola 
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anggaran, mengawasi staf, dan memastikan bahwa perpustakaan berfungsi secara 

efektif dan efisien. 

C. Mushrif (Staff  Bait al-Hikmah) 

Al-Makmun menulis surat kepada raja Romawi untuk meminta izin untuk 

mengembangkan apa saja yang telah dilakukan disana, berupa ilmu-ilmu kuno yang 

tersimpan dan menjadi warisan bangsa Yunani. Waktu itu, bangsa Romawi 

melarang mengkajinya. Namun, setelah itu raja Romawi menjawab dan menyambut 

baik arahan itu. Al-Makmun menyiapkan duta keilmuan, menambah beberapa 

rombongan para penerjemah, mengangkat seseorang sebagai staff bait-al-Hikmah 

atau disebut Mushrif. Mushrif memiliki tugas membawa berbagai macam kitab, al-

Makmun memerintahkan agar para utusannya itu mengadakan pengkajian dan 

penelitian.75 

Koleksi perpustakaan sangat beragam dan mencakup berbagai bahasa 

seperti Arab, Yunani, Sansekerta, dan lain-lain. Koleksi bait al-Hikmah ini terdaftar 

dalam buku al-Fihrist karya Ibnu Nadim yang diketahui jumlah koleksi bait al-

Hikmah  mencapai 60.000 jumlah buku yang sangat fantastis untuk ukuran masa 

itu. Dalam satu misi untuk mendapatkan buku, al-Makmun mengutus Hajjaj bin 

Matar, Ibnu bin Bitriq , Salma dan Yuhana bin Ishaq untuk pergi ke kerajaan 

Romawi. Pada awalnya raja Romawi enggan memberikan, namun pada akhirnya ia 

menjawab dan menyambut baik seruan itu. 

                                                             
75 Muthakin, “Peran Perpustakaan Baitul Hikmah pada Masa Bani Abbasiyah”. Tsaqofah 

18, no.1 (2020). Dilansir pada tanggal 15 Maret 2023 

https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3184/2328 

 

https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3184/2328
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Al-Makmun kemudian menyiapkan duta keilmuan, menambah beberapa 

rombongan penerjemah, dan mengangkat penanggung jawab bait al-Hikmah. 

Dimulailah perjalanan para utusan tersebut ke daerah-daerah yang berbeda, dimana 

tempat tersebut terdapat buku-buku perbendaharaan kitab Yunani kuno. Kemudian 

mereka kembali dengan membawa berbagai macam kitab. Al-Makmun 

memerintahkan agar kitab-kitab tersebut dilakukan penelitian dan pengkajian.76 

Al-Makmun juga megutus banyak orang India, Syiria dan Mesir. Ia 

mendapatkan buku-buku dari Syprus setelah adanya perjanjian damai dengan raja 

Syprus. Kemudian ia mengangkat Sahl bin Harun sebagai penanggung jawab dari 

buku-buku tersebut.  Perpustakaan bait al-Hikmah juga memperkerjakan orang 

Islam dan non-Islam sebagai staf perpustakaan. Mereka adalah Qusta bin Luqa, 

Yahya bin Adi, juga Musa al-Khawarizmi yang merupakan seorang 

matematikawan terkenal, serta cendekiawan muslim terkemuka al-Kindi yang 

pernah bekerja disana.77 

 

 

 

                                                             
76 Ahmad Amin, Dhuha Al-Islam, h. 78. 
77 Ziauddin Sardar, Tantangan Dunia Islam Abad 21: Menjangkau Informasi. (Bandung; 

Mizan, 1998) h. 46. 
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Sumber: hthttps://kastara.id 

 

Ilustrasi di atas memperlihatkan para tim penerjemah sedang melakukan 

tugasnya menerjemahkan buku atau kitab-kitab lain dari berbagai bahasa. Ibnu 

Nadim menyebutkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu kitab al-Fihrist, orang-

orang yang tergabung dalam tim penerjemahan dari bahasa Persia, India, 

Suryaniyah dan Nibtiyah mereka tidak hanya menerjemahkan buku-buku ke dalam 

bahasa Arab, tetapi juga menerjemahkan ke seluruh bahasa negara yang tersebar 

sebagai kumpulan masyarakat Islam. Hal ini mendatangkan banyak manfaat besar 

yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang hidup di masa khilafah pada saat itu. 

Qadhi Shaid Al-Andalusi juga mengungkapkan bahwa khalifah al-Makmun 

membentuk tim yang berbeda-beda untuk merekrut penerjemah besar dari seluruh 

penjuru dunia. Di antaranya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam pengelolaan bait 

al-Hikmah.78 

                                                             
78 Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia, h. 45.   
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Pada periode dinasti Abbasiyah perpustakaan bait al-Hikmah memiliki 

peran penting dalam pengumpulan, pengawetan, dan penyebaran pengetahuan di 

dunia Islam. Bait al-Hikmah adalah pusat keilmuan yang didirikan oleh khalifah 

Harun al-Rasyid pada abad ke-9 Masehi di Baghdad. Peran pengelola perpustakaan 

di bait al-Hikmah dapat dikatakan sangat signifikan. Mereka bertanggung jawab 

untuk mengelola koleksi buku dan naskah yang sangat berharga. Pengelola 

perpustakaan bait al-Hikmah memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Pengumpulan koleksi, pengelola perpustakaan bait al-Hikmah bekerja untuk 

mengumpulkan buku-buku dan naskah dari berbagai sumber. Mereka melakukan 

perjalanan ke berbagai wilayah dalam dan luar wilayah kekuasaan Abbasiyah untuk 

mengumpulkan salinan karya-karya penting dari berbagai bidang ilmu 

pengetahuan. Pengelola perpustakaan bait al-Hikmah melakukan perjalanan ke 

berbagai kota dan pusat ilmu keilmuan di wilayah kekuasaan Abbasiyah seperti 

Persia, Kufah, Basrah, dan Mesir. Di tempat-tempat ini, mereka dapat 

mengumpulkan buku-buku dan naskah dari berbagai penulis dan sarjana 

terkemuka. 

b. Katalogisasi dan Organisasi, pengelola perpustakaan bait al-Hikmah 

mengatur dan mengkatalogkan buku-buku dan naskah yang mereka peroleh. 

Mereka membuat daftar yang terperinci tentang isi dan judul setiap karya agar 

mudah diakses oleh para peneliti dan ilmuan. Di perpustakaan bait al-Hikmah pada 

periode dinasti Abbasiyah, bentuk katalogisasi yang dikenal adalah “kitab al-

Fihrist” yang dikembangkan oleh Abu al-Faraj Muhammad Ibn Ishaq al-Nadim 

atau dikenal Ibnu Nadim. Kitab ini merupaka katalog komprehensif yang mencatat 
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dan menggolongkan buku-buku dan naskah-naskah yang ada pada masa itu. 

Katalog tersebut dirinci sesuai penggolongan materi, buku dan naskah 

diklasifikasikan berdasarkan subjek atau topik yang mereka bahas. Karya-karya 

dibagi menjadi berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, sejarah, sastra matematika, 

dan sebagainya. Setiap bidang ilmu memiliki kategori tersendiri dalam sistem 

katalogisasi. 

c. Pelestarian dan Restorasi, pengelola perpustakaan juga bertanggung jawab 

untuk menjaga keaslian dan keutuhan buku-buku dan naskah-naskah yang ada. 

d. Penyebaran pengetahuan, salah satu peran penting pengelola perpustakaan 

di bait al-Hikmah adalah menyediakan akses ke pengetahuan yang terkandung 

dalam koleksi perpustakaan tersebut. Mereka membantu para ilmuan, cendekiawan, 

dan peneliti untuk mengakses buku-buku dan naskah-naskah yang mereka perlukan 

untuk studi dan penelitian mereka. 

1. Hunayn bin Ishaq (187-291 H/ 809-873 M) 

Nama Hunayn bin Ishaq tetap satu-satunya penerjemah besar dalam 

sejarah Arab khususnya pada masa dinasti Abbasiyah, beliau banyak menguasai 

bahasa diantaranya Suryani, Yunani dan Arab. Hunayn banyak menerjemahkan 

manuskrip-manuskrip filsafat dari bahasa Yunani. 79 Nama lengkapnya adalah Abu 

Yazid Hunain ibn Ishaq Al-Ibady (193 H – 260 H/873 M) adapun dalam bahasa 

                                                             
 
79 Barakat Murad, Hunayn bin Ishaq:al-Mutarjim al-Mausû ìe wa al-Thabîb al-Iklînîkîe, 

terj. Imam Wahyudi, al-Mutarjim al-Mausû ìe wa al-Thabîb al-Iklînîkîe, (Majalah Al-Arabi; 

Ed.610, 2009) h. 145 diakses 26 Januari 2023. 

https://filsafatagama.filsafat.ugm.ac.id/2019/06/25/hunain-ibn-ishaq-penerjemah-ensiklopedis-

dan-dokter-klinik/  

 

https://filsafatagama.filsafat.ugm.ac.id/2019/06/25/hunain-ibn-ishaq-penerjemah-ensiklopedis-dan-dokter-klinik/
https://filsafatagama.filsafat.ugm.ac.id/2019/06/25/hunain-ibn-ishaq-penerjemah-ensiklopedis-dan-dokter-klinik/
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latin beliau bernama Johannitius (809-873 M).80 Hunayn lahir di Hira, tepatnya di 

kota Iraq. Ayahnya pengikut aliran Kristen Nestor dan bekerja sebagai apoteker. 

Bahasa ibunya adalah Suryani.  

Hunayn bin Ishaq memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Lucian 

Lecrere, seorang ahli sejarah  obat-obatan Perancis terkenal menyebutkan bahwa 

Hunayn bin Ishaq tidak hanya seorang sarjana besar dalam bidang obat-obatan di 

Arab pada abad ke-9, tapi juga mempunyai karakter yang ramah. Standar etika 

kehidupannya yang patut dicontoh  di lingkungan profesinya.81 Hunayn bin Ishaq 

merupakan salah satu dari penerjemah terbaik pada masa Islam. Hunayn memiliki 

kemampuan yang sempurna dalam bahasa Yunani dan bahasa Arab. 

Hunayn bin Ishaq belajar bahasa Arab di kota Bashrah di bawah 

bimbingan al-Khalil bin Ahmad. Abu Ma’shar menyebutkan dalam kitab al-

Mukhadarat, bahwa  penerjemah terbaik dalam masa keemasan ada empat orang 

yaitu Hunayn bin Ishaq, Ya’qub bin Ishaq  al- Kindi,  Tsabit  bin  Qurrah,  dan   

Umar bin Farkhan at-Tabari. Hunayn bin Ishaq memiliki dua putra yaitu  Ishaq dan 

Daud.  Ishaq mengikuti jejak  Hunain menjadi penerjemah sedangkan Daud 

menjadi seorang dokter.82 

                                                             
80 “Biografi Hunain bin Ishaq,” Jejak Pendidikan: Portal Pendidikan Indonesia. Diakses 

pada tanggal 26 Januari 2023. http://www.jejakpendidikan.com/2015/04/biografi-hunain-bin-

ishak.html. 

 
81 John Richard Hayes, The Genius of Arab Civilization, (USA: MIT Press, 1983) h.192. 

 
82 Said  al-Andalusi,  Science in the Medieval  World. (Texas, USA: The University of 

Texas  Press,  1991)  h.33. 

http://www.jejakpendidikan.com/2015/04/biografi-hunain-bin-ishak.html
http://www.jejakpendidikan.com/2015/04/biografi-hunain-bin-ishak.html
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Ketika muda, Hunayn bin Ishaq berkunjung ke Baghdad dan belajar 

tentang obat-obatan dengan Yuhanna bin Musawayh yang juga ahli obat-obatan 

yang ternama pada masa Abbasiyah. Ayah Hunayn bin Ishaq merupakan seorang 

ahli obat-obatan dari suku Arab Kristen Ibadi di Hirah, Irak. Ketika ayah Hunayn 

mengetahui bahwa anaknya mempunyai potensi, lalu ia mengirimnya ke Baghdad 

untuk melanjutkan pendidikan dalam ilmu obat-obatan.83 

Hunayn bin Ishaq waktu di Baghdad beliau mendaftar di sekolah pertama 

khusus obat-obatan dalam Islam di bawah bimbingan dokter terkenal yaitu 

Yuhanna bin Masawayh. Tetapi karena ada perbedaan pendapat, maka ia 

meninggalkan sekolah itu.84 Keinginan Hunayn untuk menjadi seorang ahli ilmu 

pengobatan mendorongnya untuk meningkatkan pengetahuannya akan bahasa 

Yunani. Dalam waktu yang tidak begitu lama, beliau mampu menguasai buku-buku 

tentang pengobatan dalam bahasa Yunani dan menerjemahkan buku-buku tersebut 

ke dalam bahasa Arab dan Syria.85 

Hunayn bin Ishaq menerjemahkan teks yang dipilih oleh kliennya dan 

mengadaptasi materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini menjadikan 

                                                             
 
83 Maman Lesmana, “Hunayn bin Ishaq dan Sejarah Penerjemahan,” Susurgalur: Jurnal 

Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, No.1, Vol.1, (Maret 2013), h. 4. 

 
84 Maman Lesmana, “Hunayn bin Ishaq dan Sejarah Penerjemahan,” Susurgalur: Jurnal 

Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, No.1, Vol.1, (Maret 2013), h. 5 

 
85 Maman Lesmana, “Hunayn bin Ishaq dan Sejarah Penerjemahan,” Susurgalur: Jurnal 

Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, No.1, Vol.1, (Maret 2013), h. 5 
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terjemahan sebagai bagian dari proses pengembangan pengetahuan medis.86 

Hunayn bin Ishaq secara fungsional mendekati terjemahan sebagai bentuk beasiswa 

yang diintegrasikan ke dalam penelitiannya. Hunayn menerjemahkan khususnya 

teks-teks medis dan beliau sendiri adalah seorang dokter.  

Dalam suratnya kepada Ali bin Yahya, Hunayn menceritakan bahwa dia 

bekerja untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengedit manuskrip untuk semua 

teks terjemahan.87 Menurut Strohmaier, Ḥunayn ibn Isḥāq melakukan perjalanan ke 

Suriah, Palestina, dan Mesir untuk mendapatkan manuskrip untuk terjemahannya, 

dan miliknya penilaian bahwa karya-karya tertentu yang dikaitkan dengan Galen. 

Konsisten dengan masukan para sarjana moderen untuk tingkat yang besar. Hunayn 

menerjemahkan karena komitmen terhadap pengetahuan yang diberikan daripada 

representasi teks yang tepat.88  

Fokus pada konten ini terbukti fakta bahwa Hunayn kadang-kadang 

menghilangkan bagian dari teks sumber karena dia menemukan teks yang 

berlebihan dan sulit untuk dikerjakan. Seperti yang dia tulis dalam al-Risalah, Galen 

mengutip Aristoteles dimana dia menerjemahkan karya ke dalam bahasa Syria yang 

mengandung sejumlah besar kesalahan dan dia tidak memahami arti teks dan tidak 

begitu familiar dengan bahasa Yunani. Oleh karena itu, Hunayn menghilangkan 

                                                             
86 Katherine Sproud Goodin, “Translation Theory and Practice in Abbasid Era,” Texas of 

University, 2014. h. 9. 

 
87 Katherine Sproud Goodin, “Translation Theory and Practice in Abbasid Era,” Texas of 

University, 2014. h. 10 

 
88 Goodman, L.E. “The Translation of Greek materials into Arabic.” Religion, Learning, 

and Science in the `Abbasid Period. Ed. Young, M. J. L, J. D Latham, and R. B Serjeant. 

Cambridge; (New York: Cambridge University Press, 1990.), h.6. 
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sebagian teks Galen dan menyibukkan diri untuk sesuatu yang lebih penting dan 

melanjutkan ke hal-hal yang bermanfaat.89 

Membaca manuskrip-manuskrip dari Abbasiyah pada terjemahan 

menawarkan pembaca kontemporer adalah cara alternatif untuk melihat hasil 

terjemahan ke dalam dan ke luar bahasa Arab. Menunjukkan bahasa Arab dapat 

menyerap pengaruh dari budaya lain tanpa kehilangan budayanya dan faktanya, 

kontak dengan budaya lain telah membentuk bahasa sejak awal. Jenis terjemahan 

yang universal yang ditemukan di beberapa teks memiliki kesamaan dan kelemahan 

yang cukup universal. Yaitu memperlakukan satu budaya sebagai pusat dunia, 

tetapi juga membantu membuka ruang untuk perjumpaan lain yang sangat besar 

memperkaya budaya Arab.  

Sebagai penerjemah, Hunayn bin Ishaq yang terpercaya. Hunayn bin Ishaq 

berkunjung ke beberapa negara untuk mengumpulkan naskah-naskah di bidang 

yang sama, kemudian Hunayn membanding-bandingkan satu sama lain sampai 

menemukan naskah aslinya. Ketika menemukan naskah yang asli, lalu Hunayn 

menerjemahkan naskah tersebut dengan sangat teliti, tapi tidak secara harfiah.  

Hunayn selain menjadi penerjemah, beliau juga sangat aktif dalam 

menulis. Hunayn kebanyakan menulis tentang obat-obatan dan ilmu tentang 

kedokteran. Ibnu Nadim, seorang ahli bibliografi Muslim, menunjukkan ada 29 

karya Hunayn bin Ishaq dan menempatkannya ke dalam salah satu tokoh terkemuka 

                                                             
 

89  Rosenthal, Franz. “The Classical Heritage in Islam.” Arabic Thought and Culture. 

Routledge, 1992. h. 19. 



71 
 

 
 

dalam bidang ilmu pengetahuan di Arab. Meskipun sebagian besar pemikiran dan 

kontribusi intelektualnya berdasarkan pemahaman Yunani, Hunayn bin Ishaq juga 

membuat tambahan, peningkatan, dan modifikasi yang berarti dalam teori tentang 

medis atau kedokteran.90 

Salah satu karya terjemahan Hunayn bin Ishaq yang paling terkenal adalah 

Risalah. Hunayn mendeskripsikan 129 karya Galen. Dari 129 karya Galen itu 

tersebut, Hunayn mengaku telah menerjemahkan sebanyak 90 buah, di antaranya 

berjudul Critical Days, yang ia persembahkan untuk Abu Ghafar Muhammad bin 

Musa bin Syakir (873 M), seorang birokrat kaya yang sangat gemar dengan ilmu 

pengetahuan Yunani.91  

Hunayn bin Ishaq dan para kolaboratornya dihargai dengan sejumlah karya 

terjemahan, seperti The Republic karya Plato, Organon karya Aristoteles, dan lain-

lain. Beberapa di antaranya diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani ke bahasa 

Arab, terutama pada awal-awal tahun pada masa itu. Terkadang, karya-karya dari 

Yunani diterjemahkan dua kali, pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani 

kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal ini biasanya dilakukan oleh 

orang-orang Nestorian yang diusir dari Bizantium pada abad ke-5 M. Bahasa Syria 

seringkali dijadikan sebagai bahasa perantaranya. 

Menurut hemat penulis, Hunayn bin Ishaq memiliki peran yang sangat 

penting di perpustakaan bait al-Hikmah pada masa bani Abbasiyah. Perpustakaan 

                                                             
90 John Richard Hayes, The Genius of Arab Civilization, (USA: MIT Press, 1983), h.193. 
91 Glen M.Cooper. Galen, de Diebus Decretoriis: From Greek into Arabic. London, UK: 

Ashgate Publishing Limited, 2011. h. 14. 
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bait al-Hikmah menjadi tempat koleksi dan penyimpanan karya-karya klasik 

Yunani dan India yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Hunayn 

bin Ishaq dan kelompok penerjemahnya. Hunayn bin Ishaq sendiri adalah salah satu 

anggota utama dari bait al-Hikmah, ia membantu memperkaya koleksi 

perpustakaan dengan menambahkan karya-karya baru, dan juga mengorganisasi 

karya-karya yang ada agar mudah digunakan oleh para cendekiawan dan 

penerjemah lainnya.  

Berkat Hunayn bin Ishaq dan perpustakaan bait al-Hikmah, Hunayn bin 

Ishaq memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan karya-karya 

klasik yang tersimpan di perpustakaan bait al-Hikmah. Ia memastikan agar karya-

karya tersebut terawat dengan baik. 

2. Yuhanna bin Masawayh (155-235 H/ 777-857 M) 

Abu Zakariyya Yuhanna Ibnu Masawayh atau yang lebih populer Ibnu 

Masawayh adalah seorang dokter Persia pada abad 3 H/ 9 M. Beliau meninggal 

pada tahun 249 H/ 857 M. Berkarir sebagai seorang dokter ternama dimulai sejak 

pemerintahan Harun al-Rasyid hingga al-Mutawakkil. Salah satu kontribusi 

terbesar Ibnu Masawayh terhadap ilmu pengetahuan adalah ia banyak 

menerjemahkan karya-karya terjemahan dari Yunani. Hal ini merupakan 

keuntungan besar untuk bait al-Hikmah (the house of wisdom), pada kalangan 

masyarakat “High Class”, yang terdiri dari khalifah.92   

                                                             
92 Saiful Hadi, 125 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah, (Jakarta: Insan Cemerlang 

bekerjasama dengan PT. Intimedia Nusantara, 2009), h. 17-18. 
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Yuhanna bin Masawayh atau terkenal dengan nama Ibnu Masawayh 

merupakan seorang penerjemah awal yang turut memberikan andil yang berharga 

bagi pengembangan tradisi keilmuan di bait al-Hikmah. Ia hidup dari periode 

kekhalifahan al-Mahdi sampai periode al-Mutawakkil. Di wilayah Barat, dia lazim 

disebut Mesue dan ayahnya adalah seorang apoteker. Ia adalah murid dari Jibril ibn 

Bakhtisyu dan guru dari Hunain bin Ishâq. Kontribusinya terhadap dunia keilmuan 

juga terbilang penting dalam pengembangan farmasi. 

Salah satu karya Ibn Masawayh yang sangat terkenal adalah kitab al-

Mushajjar al-Kabir. Ibn Masawayh membuat 30 daftar macam aromatik. Kitab 

karya Ibn Masawyh semacam ensiklopedi yang berisi tentang nama-nama penyakit, 

tata cara pengobatan dan kiat-kiat diet. Nakosteen menyebutkan bahwa Ibn 

Masawayh bukan hanya sebagai penerjemah yang terkenal di bait al-Hikmah, tetapi 

dia juga adalah seorang ahli obat-obatan, dan karya-karyanya merujuk pada 

terjemahan bahasa Hebrew dan Latin.93 

Yuhanna bin Masawayh merupakan orang Suriah. Ibn Masawayh sendiri 

adalah murid dari Jibril Ibn Bakhtisyu (dokter pribadi al-Makmun).94 Selain sebagai 

penerjemah, ia juga merupakan seorang dokter terkenal di abad 9 Masehi.95 

Yuhanna ibn Masawayh merupakan guru dari Hunayn bin Ishaq. Beliau 

                                                             
93 Nakosteen, Mehdi. History of Islamic Origin of Western Education A.D. 800-1350. 

(Colorado:Colorado University Press, 1964.) h. 207. 

 
94 Phillip K.Hitti, History of The Arabs, Terj. R.C. Yasin & D.S Riyadi, (Jakarta: 

Serambi, 2006), h. 261. 

 
95 M. Natsir Arsyad, Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah, (Bandung: Mizan, 1990), h. 63 
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diriwayatkan telah menerjemahkan beberapa manuskrip untuk Harun al-Rasyid, 

terutama manuskrip tentang kedokteran yang dibawa oleh khalifah dari Ankara dan 

Amuriah.96 

Menurut hemat penulis, peran Yuhanna bin Musawayh dalam 

perpustakaan bait al-Hikmah mencerminkan semangat kolaborasi dan inklusivitas 

dalam membangun pusat pengetahuan yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan pada masa itu. Karya-karya ilmiah yang 

diterjemahkan dan disimpan di perpustakaan menjadi sumber inspirasi bagi 

generasi ilmuan dan peneliti pada masa berikutnya. 

3. Sahl bin Harun ( 215 H/ 830 M) 

Bait al-Hikmah adalah pepustakaan sekaligus dalam perpustakaan tersebut 

terdapat layanan penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Selain sebagai 

perpustakaan, bayt al-hikmah juga dijadikan sebagai pusat intelektual. Oleh sebab 

itu, sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan 

intelektual dalam Islam. Pada masa keemasannya, Baghdad adalah ibu kota dinasti 

Abbasiyah dan sebagai pusat dunia Islam.97 

Pada masa kejayaan tersebut, para ilmuan seperti pujangga, filsuf, seniman dan 

teknokrat yang hidup pada masa itu berkontribusi besar dalam terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Perpustakaan 

                                                             
96 Phillip K.Hitti, History of The Arabs, Terj. R.C. Yasin & D.S Riyadi, (Jakarta: 

Serambi, 2006), h. 388 

 
97 Haidir, Muhammad Hizbullah, “Lembaga Pendidikan Islam Baitul Hikmah (Sebuah 

Studi Analisis Sejarah Sosial Pendidikan Islam), Jurnal LP2M 2, No. 2, (2021), h. 95. 
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merupakan bagian dari divisi bait al-Hikmah yang di dalamnya terdapat koleksi dan 

kitab-kitab berbagai ilmu pengetahuan hasil gerakan penerjemahan berbagai 

bahasa. 98 

Bait al-Hikmah merupakan bagian dari bangunan istana khalifah, lembaga 

ini dikelola oleh sejumlah mudir (direktur) para ilmuan yang diberi gelar “shahib”. 

Direktur bait al-Hikmah yang pertama adalah Sahl bin Harun al-Farisi (215 H/ 830 

M). Nama Sahl bin Harun sangat jarang di bahas dalam kebanyakan referensi. Sahl 

bin Harun juga sangat berperan dalam perpustakaan yang luar biasa itu. Ia diangkat 

oleh khalifah al-Makmun. Dalam tugasnya Sahl dibantu oleh Said bin Harun atau 

biasa dikenal Ibnu Harim dalam mengelola bait al-Hikmah.99 

Sahl bin Harun al-Farisi adalah seorang ilmuan yang berasal dari Persia, 

beliau juga seorang ahli sastra, ahli astrologi dan penyair. Tidak banyak catatan 

sejarah mengenai kehidupan tokoh satu ini. Namun, beberapa referensi 

menyebutkan bahwa Sahl bin Harun adalah seorang kepala perpustakaan yang 

mengelola bait al-Hikmah pada masa dinasti Abbasiyah.100 Para sejarawan 

                                                             
 

98 Yanto. “Sejarah Perpustakaan Bait al-Hikmah pada Masa Keemasan Dinasti 

Abbasiyah”, Tamaddun XV, No. 1. (2015), h. 6. Di akses pada tanggal 21 Februari 2023. 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/448/398 

 

 
99 Yanto. “Sejarah Perpustakaan Bait al-Hikmah pada Masa Keemasan Dinasti 

Abbasiyah”, Tamaddun XV, No. 1. (2015), h. 244. Di akses pada tanggal 21 Februari 2023. 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/448/398 
 
100 Baitul Hikmah, https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Hikmah 
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mengenalnya sebagai penerjemah  buku-buku  dari Persia untuk khalifah Harun al-

Rasyid dan kepala perpustakaan untuk khalifah al-Makmun. 

Ketika menjadi kepala perpustakaan bait al-Hikmah, Sahl bin Harun 

dibantu oleh Said bin Harun, Ibnu Harim dan al- Hasan Ibnu Mirar al-Dabby. Sahl 

bin Harun mengelola bait al-Hikmah layaknya perpustakaan moderen. Koleksi 

buku-buku yang telah diterjemahkan itu kemudian di klasifikasikan menurut subjek 

atau isinya. Masing-masing bagian koleksi tersebut memiliki pengelola dan 

pengawasnya.101 

Menurut hemat penulis, Sahl bin Harun memainkan peran penting dalam 

kemajuan bait al-Hikmah ia mempertahankan dan memperbaiki karya-karya yang 

usang, rusak ataupun cacat dalam koleksi perpustakaan. Sahl kemudian menulis dan 

menyalin kembali karya-karya yang rusak tersebut. Sahl juga terlibat dalam tugas 

katalogisasi dan pengorganisasian koleksi perpustakaan. Sahl membuat daftar 

karya-karya yang tersimpan untuk membantu mengatur koleksi sehingga mudah 

untuk digunakan oleh pengguna bait al-Hikmah. 

Klasifikasi koleksi di perpustakaan bait al-Hikmah meliputi; Fisika, 

filsafat, astronomi, matematika, teknik, kimia dan musik. Selain pengelola yang 

mengelola masing-masing buku tersebut, perpustakaan bait al-Hikmah juga 

memiliki fungsi pelayanan. Selain bertugas memberikan pelayanan yang 

berhubungan dengan perbukuan, menulis naskah hingga penyampulan, para 

                                                             
101 Sahl bin Harun, https://www.facebook.com/duniaarabcom/photos/sahl-bin-harun-

kepala-bait-al-hikmah-sahib-bayt-al-hikmahal-qalqasyandy-penulis-/278417052329353/ 

 

https://www.facebook.com/duniaarabcom/photos/sahl-bin-harun-kepala-bait-al-hikmah-sahib-bayt-al-hikmahal-qalqasyandy-penulis-/278417052329353/
https://www.facebook.com/duniaarabcom/photos/sahl-bin-harun-kepala-bait-al-hikmah-sahib-bayt-al-hikmahal-qalqasyandy-penulis-/278417052329353/
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pengelola juga bertugas menyediakan kebutuhan para ilmuan dan para pelajar yang 

menginap di perpustakaan. 

Pada masa itu, bait al-Hikmah juga dikelola dengan cara yang agak 

berbeda dengan perpustakaan modern yang kita kenal sekarang. Selain sebagai 

tempat penyimpanan koleksi hasil penerjemahan, para pengelola juga aktif 

melakukan kegiatan seperti penerjemahan naskah-naskah asing, mendirikan 

observatorium, dan menjadi pusat pengkajian matematika, astronomi, kedokteran, 

kimia, zoologi, dan geografi juga kartografi. 

Selain khalifah al-Makmun yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, ada 

nama Sahl bin Harun yang mencintai dan mengelola perpustakaan bait al-Hikmah 

dengan sangat profesional. Apa yang telah dilakukan oleh Sahl bin Harun di bait 

al-Hikmah merupakan pondasi yang memungkinkan lahirnya para ilmuan besar 

dari perpustakaan tersebut seperti Hunayn bin Ishaq, al-Khawarizmi, dan al-Jahiz. 

Apa yang telah dilakukan Sahl merupakan rintisan dari sistem pengelolaan 

perpustakaan saat ini.102 

 

  

                                                             
102 Sahl bin Harun, https://www.facebook.com/duniaarabcom/photos/sahl-bin-harun-

kepala-bait-al-hikmah-sahib-bayt-al-hikmahal-qalqasyandy-penulis-/278417052329353/ 
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BAB IV 

METODE DAN PENGELOLAAN PENERJEMAHAN DI 

PERPUSTAKAAN BAIT AL-HIKMAH 

 

A. Metode Penerjemahan 

Meskipun awal tradisi penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa 

Arab dimulai sejak masa khalifah kedua yaitu al-Manshur (136-148 H) pada masa 

daulah Abbasiyah. Tetapi masa awal daulah Abbasiyah ini bukanlah masa awal 

munculnya penerjemahan.103 Tradisi penerjemahan di lingkungan daulah Islam 

telah dimulai sejak masa awal daulah Bani Umayyah 1 di Suriah (Syria), tepatnya 

masa khalifah Yazid bin Mu’awiyah (60-63 H/633-665 M) dan khalifah Marwan 

bin Hakam (64 H/ 664 M). 

Dalam tradisi teks-teks klasik, istilah yang digunakan untuk penerjemahan 

masa awal Islam hingga abad pertengahan adalah kata yanqulu naqlu, berasal dari 

kata naqlu atau naqulu yang berarti menukilkan, memindahkan. Oleh karena itu, 

penerjemahan juga disebutkan penukilan, pengalihan bahasa dalam tradisi 

                                                             
103 Khalifah al-mansur dapat disebut sebagai pelopor tradisi penerjemahan buku-buku asing 

ke dalam bahasa Arab pada masa daulah Abbasiyah. Beliau telah memulai aktivitas penerjemahan 

dan pengoleksian buku-buku Yunani dan Persia. Selain filsafat Yunani, kesusatraan dan kedokteran 

merupakan bidang keilmuan yang diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Persia. Dari bahasa Yunani 

diterjemahkan buku-buku kedokteran dan filsafat, sedangkan dari Persia diterjemahkan buku-buku 

kesustraan. Untuk menggiatkan aktivitas penerjemahan itu, khalifah al-Mansur merekrut dan 

mempekerjakan seorang ahli bahasa Yunani dan Jundi Shapur, Persia, dan pakar dalam bidang 

kedokteran bernama Georgeus bin Gabrail. Selain sebagai penerjemah, dia juga bertugas sebagai 

dokter pribadi bagi khalifah al-Mansur. 

 



79 
 

 
 

keilmuan, dan berbagai bidangnya dari bahasa Arab untuk kepentingan 

pengetahuan.104  

Penggunaan kata inlaqala untuk penerjemahan dalam tradisi awal Islam 

menunjukkan makna pengalihan bahasa sesuai adanya, penerjemahan secara 

harfiah, bukan penerjemahan bebas atau penerjemahan substansi, sehingga keaslian 

atau orisinalitas maknanya masih terpelihara. Karena penukilan juga digunakan 

dalam tradisi periwayatan oleh para perawi dari pemberi kabar (berita) yang mana 

perawi menukil (memindahkan) periwayatan dari pemberi kabar kepada perawi 

yang lainnya.105 

Tradisi penerjemahan berbeda dengan tradisi pengisahan, periwayatan, 

dan pencatatan yang sebelumnya berkembang dalam masyarakat muslim Arab. 

Tradisi penerjemahan adalah pengadopsian keilmuan dari luar Arab seperti Yunani, 

Persia, Romawi, India, dan lainnya, melalui kreativitas pengalihan bahasa sehingga 

terjadi transfer ilmu pengetahuan dan kebudayaan melalui bahasa Arab untuk 

kepentingan khazanah keilmuan dalam daulah Islam. 

Semua peradaban besar di Timur melakukan proses ini, baik daulah 

Abbasiyah, daulah Umayyah (di Syria dan Andalusia) bahkan kerajaan Persia 

sebelum Islam. Daulah Abbasiyah, semenjak masa khalifah al-Mansur (136-148 H) 

telah menggalakkan tradisi ini, dengan penekanan pada filsafat dan kedokteran. 

                                                             
104 Nurul Hak, Sains Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam (Cet.1;Jakarta: Maghza,2020) h. 109 

 
105 Nurul Hak, Sains Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam (Cet.1;Jakarta: Maghza,2020) h. 110 
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Tidak selalu buku, dokumen, ataupun manuskrip dari bahasa asing (non Arab), baik 

bahasa Yunani, Persia, Romawi, Hindu, dan lainnya diterjemahkan  langsung ke 

dalam bahasa Arab.106 Tidak jarang buku-buku dan dokumen itu diterjemahkan 

terlebih dahulu ke dalam bahasa Syria kuno (Syria Nestorian), kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.107 

Secara lebih terperinci, Mehdi Nakosteen memerinci sistem penerjemahan 

itu dalam tujuh tahapan berikut. 

1. Materi-materi terjemahan diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani ke 

dalam bahasa Arab. 

2. Materi-materi penerjemahan diterjemahkan ke dalam bahasa Pahlevi 

digabung dengan materi Zoroastrian Hindu (Budha), kemudian baru 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. 

3. Materi-materi diterjemahkan dari bahasa Hindu ke dalam bahasa Pahlevi 

kemudian bahasa Suriah (Syria), Hebrew, dan bahasa Arab.  

4. Materi-materi penerjemahan ditulis pada periode Islam oleh orang-orang 

Muslim, tetapi sebenarnya dipinjam dari sumber-sumber non-muslim, 

melalui jalur penyebaran yang kabur. 

5. Materi-materi yang pada dasarnya hanya berupa ulasan atau ikhtiar dari 

karya-karya Greco-Persian. 

                                                             
106 Nurul Hak, Sains Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam (Cet.1;Jakarta: Maghza,2020) h. 118 

 

 
107 William al-Khazin.,al-Hadharah al-Abbasiyah, (Beirut: Dar al-Masy-raq) h.27. 
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6. Materi-materi yang dikembangkan selama masa ilmu pengetahuan pra-

Islam, tetapi belum dikembangkan pada masa Islam, kecuali tentang dasar-

dasar ilmu pengetahuan Hellenistik, Syrian, Zoroastrian, dan Hindu pra-

Islam. 

7. Materi-materi terjemahan yang tampak muncul dari rangsangan genius 

perseorangan, nasional, atau regional, yang kemudian berkembang tanpa 

memperhatikan ilmu pengetahuan pra Islam, meskipun bentuk kreasi 

orisinal ini boleh jadi berbeda apabila dikembangkan dalam konteks atau 

keranga referensi non-Islam.108 

Dunia manuskrip Abbasiyah, penerjemahan sedang mengalami visibilitas 

tinggi. Menurut Dimitris Gutas, penerjemah bahasa Arab antara abad kedelapan dan 

kesepuluh menerjemahkan hampir seluruh metode tulisan Yunani yang tersedia 

tentang astrologi dan alkimia dan ilmu-ilmu lainnya dan teori musik seluruh bidang 

filsafat Aristotelian sepanjang sejarahnya, semua ilmu tentang kesehatan dan 

berbagai genre tulisan marjinal lainnya.109 

Selain menerjemahkan sejumlah besar tulisan sastra, sejarah, karya 

astronomi, dan astrologi dari Persia ke dalam bahasa Arab tentang naskah yang 

berhubungan dengan bahasa dan identitas budaya sifat bahasa, dan sifat bahasa 

Arab lebih spesifik. Dalam dunia Arab kontemporer terjemahan adalah subjek dari 

                                                             
108 Mehdi Nakosteen dalam Nurul Hak, Sains Kepustakaan dan Perpustakaan dalam 

Sejarah dan Peradaban Islam (Cet.1;Jakarta: Maghza,2020) h. 119 

 
109 Dimitri Gutas. Greek Thought, Arabic Culture : The Graeco-Arabic Translation 

Movement in Baghdad and Early ’Abbasaid Society (2nd-4th/5th-10th C.). 1st ed. New 

York: Routledge, 2012. h. 11 
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beberapa kontroversi dengan kedua terjemahan ke dalam dan ke luar bahasa Arab 

sering dilihat sebagai negosiasi identitas sepanjang garis yang sangat tidak setara. 

Terjemahan ke dalam bahasa Arab terkait dengan proyek-proyek imperialisme 

budaya, sementara terjemahan dari bahasa Arab dicurigai sebagai potensi apropriasi 

budaya. 

Wacana seputar penerjemahan di dominasi oleh kekurangan dan 

kehilangan narasi atau teks. Kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan yang 

mengacu pada gagasan terjemahan bahasa Arab yang diperlukan masih kurang. 

Sedangkan kehilangan yang dimaksud adalah kehilangan dalam arti terjemahan ke 

dalam bahasa Arab. Kelemahan bahasa Arab yang sangat kontras adalah sebagai 

bahasa global dan kecemasannya di masa depan saat ini. Sedangkan bahasa Arab 

pada masa Abbasiyah adalah bahasa kekaisaran yang berkembang.110 

Selanjutnya, penulis menemukan referensi bagaimana metode 

penerjemahan dan memediasi interaksi dengan budaya lain dalam karya tiga tokoh 

sastra terkemuka di era Abbasiyah, yaitu Hunain bin Ishaq, Mattā ibn Yūnus, dan 

al-Jāḥiẓ. Hunayn bin Ishaq penerjemah karya medis Yunani yang terkenal dan 

produktif memberikan contoh keberhasilan adaptasi karya-karya Yunani ke dalam 

budaya Arab sesuai dengan kebutuhannya dan kepentingan tanpa dilihat sebagai 

ancaman terhadap identitas atau tanda kelemahan tetapi melainkan sebagai bagian 

terpadu dari beasiswanya. 

                                                             
110 Jacquemond, R. “Translation Policies in the Arab World Representations,Discourses 

and Realities.” Translator-Manchester- 15, no. 1 (2009) h.15–36. 
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Perdebatan terkenal antara bahasa Yunani penerjemah Mattā ibn Yūnus 

dan ahli tata bahasa Arab al-Sīrāfī menyoroti saat di mana klaim terhadap 

universalitas pemikiran Yunani dipandang sebagai ancaman bagi Identitas Arab. 

Orang yang produktif dari surat-surat al-Jāḥiẓ, pernah berdebat dengan dirinya 

sendiri, memberikan contoh klaim tidak dapat diterjemahkan yang menopang dan 

membatasi Arab identitas serta contoh-contoh di mana terjemahan berkontribusi 

pada hegemoni budaya. Di vena terakhir, terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa 

Arab digambarkan sebagai menambah kemegahan bahasa kekaisaran. 

Penggambaran ini terkait dengan Abbasiyah ideologi yang menggunakan 

terjemahan bahasa Arab dari pembelajaran Yunani sebagai bukti bahasa Arab 

superioritas peradaban atas Bizantium. 

Menurut hemat penulis, metode penerjemahan yang digunakan di 

perpustakaan bait al-Hikmah pada masa dinasti Abbasiyah tidak memiliki nama 

spesifik. Namun metode ini biasanya dikenal sebagai “metode penerjemahan arab 

klasik” atau “metode penerjemahan Arab tradisional”. Metode ini mengandalkan 

penerjemahan langsung dari bahasa asli ke dalam bahasa Arab. Selain itu, para 

penerjemah melakukan penafsiran, pembandingan dan kritik terhadap teks yang 

diterjemahkan untuk memastikan keakuratan terjemahan. 

a. Metode Penerjemahan oleh Hunayn bin Ishaq 

Bagian ini menunjukkan bahwa Ḥunayn ibn Isḥāq tidak sendirian dalam 

memodifikasi aspek teks-teks yang ia terjemahkan sesuai dengan kebutuhan klien. 

Hubungan timbal balik antara teks-teks Yunani dan budaya Abbasiyah bergantung 

pada asumsi mendasar bahwa karya-karya Yunani dapat diterjemahkan dan satu-
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satunya pertanyaan adalah menemukan yang metodologi benar. Metodologi 

penerjemahan yang benar seperti yang dijelaskan dalam al- al-Ṣafadī Ghayth al-

Musajjam, dimana Hunayn bin Ishaq adalah teladannya. 

Hunayn bin Ishaq memperkenalkan metode penerjemahan baru yaitu 

metode Tarjama atau metode penerjemahan Hunayn yaitu metode penerjemahan 

kata per kata dengan sedikit penyesuaian pada sintaksis dan tata bahasa.. Hunayn 

juga menggunakan metode penerjemahan dengan membandingkan beberapa 

naskah untuk diperbandingankan. Hunayn berhasil menerjemahkan buku-buku ke 

dalam bahasa Arab seperti buku kedokteran. Dengan bantuan penerjemah dan 

pengelola bait al-Hikmah, ia bahkan menerjemahkan kitab lain seperti kitab 

Republik dari Plato dan kitab kategori dari metafisika. 111 

Metode penerjemahan Hunayn bin Ishaq didasarkan pada prinsip  kesetian 

pada teks asli, Hunayn memprioritaskan kesetiaan pada teks asli yang akan 

diterjemahkan. Hunayn berusaha untuk memahami dan menerjemahkan setiap kata 

dan frasa dengan akurasi agar pesan dan makna asli tetap terjaga. Keterampilan 

lingustik, Hunayn memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai bahasa dan 

dialek. Hunayn memanfaatkan pengetahuannya tentang bahasa Arab, Yunani, 

untuk memastikan terjemahan tetap akurat dan konsisten.112 

                                                             
111  Irfan, “Peranan Baitul Hikmah dalam Menghantarkan Kemajuan Kejayaan Daulah 

Abbasiyah,” As Salam 1, No. 2, (2016), h.146 

 
112 Ruschenbusch, E. Translation Techniques and Methods of Arabic-Greek Translation 

of the Ninth Century. In G. Bohas & G. Serbat (Eds), Papers in the History of Linguistics: 

Proceeding of The third International Conference on the History of the language. (1998), h. 8. 
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Tentang penerjemahan, al-Safadi sepanjang perjalanan ia menggunakan 

kata ta’rib atau Arabisasi sebagai sinonim untuk terjemahan. Adapun yang 

dimaksud dengan ta’rib adalah penyerapan unsur-unsur asing baik berupa kata 

ataupun istilah.113 Selain penyerapan dilakukan juga penerjemahan dari bahasa 

asing. Karena adanya perkembangan dari istilah-istilah dalam pengetahuan 

moderen, maka bahasa Arab harus menerjemahkan istilah-istilah tersebut yang 

diantaranya adalah terjemahan a’l-lasiqul-qabliy (prefiks) dan a’l-lasiqul ba’dly 

(sufiks). Contoh dari terjemahan ta’rib adalah sebagai berikut. 

                                                             
113 Syamsul Hadi, “Berbagai Ketentuan Baru dalam Ta’rib: Pembahasan Seputar 

Perkembangan Mutakhir dalam Bahasa Arab Seri V,” Humaniora: Volume XIV, No. 1. Diakses 

pada tanggal 3 Februari 2023 https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/748/593 (1 

Februari 2022) 

https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/748/593%20(1
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Metode unggul yang dilakukan oleh Hunayn adalah membagi teknik 

penerjemahan ke dalam oposisi biner terjemahan "kata demi kata" dan terjemahan 

parafrase kalimat. Al- Safadi mengamati sejumlah aspek dari bahasa yang membuat 

terjemahan kata demi kata tidak praktis dalam perbedaan kosakata, perbedaan 

sintaksis, dan metafora. Dalam konteks ini, perbedaan dalam kosakata tidak hanya 

berarti bahwa leksikal seperti itu berbeda. Korespondensi antara istilah Yunani dan 

Arab tidak sejajar, konsekuensinya dibingkai sebagai kelemahan kelemahan 

terjemahan kata demi kata. Kata-kata yang tersisa di Yunani “tidak mungkin 



87 
 

 
 

menemukan istilah Arab yang sesuai dengan bahasa Yunani. Oleh karena itu, 

banyak istilah dari Yunani yang tetap ada tapi tidak diterjemahkan.114 

Mengidentifikasi metafora sebagai istilah menunjuk pada gagasan 

memisahkan “makna literal dari cara spesifik yang diekspresikan pertanyaan klasik 

dalam teori terjemahan. Gagasan bahwa seseorang dapat membaca kalimat, 

mengisolasi artinya, dan kemudian mereproduksi makna itu dalam bahasa yang 

berbeda mengasumsikan bahwa seseorang mendapatkan bentuk yang terpisah 

secara bermakna dari konten. Bagian dari al-Ghayth al-Musajjam ini menyoroti 

keprihatinan atas proses menerjemahkan ke dalam bahasa daripada keluar darinya, 

dan menerjemahkan ke dalam Bahasa Arab khususnya. 

Kesalahan yang dikaitkan al-Ṣafadī dengan kata demi kata terjemahan 

adalah kesalahan dalam teks bahasa Arab yang diterjemahkan: adanya istilah yang 

tidak diterjemahkan yaitu kata-kata dari bahasa Yunani, sintaksis yang tampak 

Yunani dalam bahasa Arab, metafora asing atau Idiom. Fakta bahwa kata ta'rīb 

digunakan berarti terjemahan merangkum gagasan bahwa proses terjemahan dari 

bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab adalah proses Arabisasi penulis Yunani, 

bukan Hellenizing Arabic, atau menciptakan sesuatu di antaranya, atau sesuatu 

yang lain sama sekali. kata, yang bisa berarti, misalnya, hanya mentransliterasi 

kata-kata Yunani ke dalam alfabet Arab, atau bisa berarti mengubah kata Yunani 

agar sesuai standar. Aturan pengucapan bahasa Arab dan pola morfologis, atau bisa 

                                                             
114 al-Ṣafadī, Khalīl ibn Aybak. al-Ghayth Al-musjam Fī Sharḥ Lāmīyat al-ʻAjam. Al-

Ṭabʻah 1. (Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1975)h.79 
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berarti membuat kata seluruhnya dari akar bahasa Arab standar dengan arti yang 

sama, seperti akademi moderen bahasa Arab yang telah berusaha melakukannya. 

Metode untuk Arabisasi teks yang dicontohkan oleh Ḥunayn ibn Isḥāq 

menciptakan terjemahan yang sama atau melebihi teks sumbernya dalam perkiraan 

al-Ṣafadī. Metode ini adalah parafrase kalimat: “Di sini penerjemah 

mempertimbangkan seluruh kalimat, memastikan makna penuhnya, tanpa 

memperhatikan korespondensi individu kata-kata”. Hunayn mengungkapkan 

metodenya dan itu adalah bahwa ia datang pada kalimat dan maknanya terjadi 

dalam pikirannya dan mengekspresikannya dari bahasa lainnya dengan kalimat 

yang cocok dan menyamakan kata-kata asli  yang melanggarnya.115 

Pendekatan ini menghasilkan terjemahan yang terbaca dengan baik dalam 

bahasa Arab, sesuai dengan standar saat itu. Itu juga, dalam catatan al-Ṣafadī, 

mengarah pada terjemahan yang tidak memerlukan koreksi agar jelas untuk 

pembaca mereka. Selain itu, al-Ṣafadī menyebutkan sejumlah karya terjemahan 

tertentu yang meningkatkan teks sumber mereka, menunjukkan kepercayaan diri 

yang besar pada kemampuan terjemahan untuk membawa makna dan nilainya 

sebagai bagian dari budaya Arab. 

Hunayn bin Ishaq dan kelompoknya dikreditkan dengan menciptakan 

terminologi medis Arab yang masih digunakan oleh dokter hari ini (Strohmaier), 

menunjukkan nilai abadi dari terjemahan mereka dan tingkat integrasi mereka ke 

dalam masyarakat Abbasiyah. Dalam hal ini, kemampuan penerjemahan adalah 

                                                             
115 Rosenthal, Franz. The Classical Heritage in Islam. (Arabic Thought and Culture. 

Routledge, 1992) h.17 
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pengakuan atas universalitas ide-ide ilmiah, dan juga keyakinan bahwa ide-ide dari 

budaya lain dapat diadaptasi untuk masyarakat Arab. 

b. Metode Penerjemahan oleh Matta Ibn Yunus 

Berbeda dengan kepercayaan pada penerjemahan yang membuat 

terjemahan Ḥunayn ibn Isḥāq diterima dengan sangat baik, karya Mattā ibn Yūnus 

Abū Bishr memberikan contoh di mana integrasi pembelajaran Yunani ke dalam 

masyarakat Arab yang mengalami kerusakan. Seorang penerjemah Aristoteles pada 

abad kesepuluh ketika gerakan penerjemahan memudar, Matta bin Yunus 

menentang ahli tata bahasa Arab Abū Saʿīd al-Sīrāfī dalam debat terkenal yang 

tercatat dalam Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī's al-Imtāʿ wa al-Mu'ānasah.116 

Terjemahan Mattā ibnYūnus tentang pembelajaran bahasa Yunani, alih-

alih diperlakukan sebagai pengayaan, menjadi ancaman bagi keutamaan bahasa 

Arab yang ide-idenya harus didiskreditkan secara publik. Klaim Mattā ibn Yūnus 

tentang universalitas logika Yunani ditanggapi dengan sebuah universalitas dalam 

ketidakterterjemahan yang diartikulasikan oleh al-Sīrāfī. Mattā ibn Yūnus dimulai 

dengan klaim bahwa logika Yunani dapat diterapkan secara universal dan itu yang 

paling penting alat dalam memahami dunia: “Tidak ada cara untuk mengetahui 

kebenaran dari kepalsuan, ketulusan dari kebohongan, kebaikan dari keburukan, 

bukti dari ketidakjelasan dan kepastian dari keraguan kecuali menggunakan logika 

yang telah kita peroleh.”117 

                                                             
116 Endress, G.. " Mattā b. Yūnus." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online 

2012. Reference. 15 December 2012.h. 16. 
117 al-Tawḥīdī, Abū Ḥayyān ʻAlī ibn Muḥammad, ed. Aḥmad Amīn. Kitāb Al-Imtāʻ Wa-

Al-Muʼānasah. (Bayrūt: Dār Maktabat al-Ḥayāt, 1965)h. 108. 
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Al-Sīrāfī, di sisi lain, berpendapat demikian Logika Yunani tidak 

universal, melainkan kekhususan dan tidak dapat diterjemahkannya bahasa dan 

budaya bersifat universal. Dia berpendapat bahwa pengetahuan tersebar di mana-

mana, dan bahwa bangsa Yunani bisa salah seperti semua bangsa lainnya. Dalam 

perikop ini al-Sīrāfī menegaskan bahwa bahasa dan budaya saling terkait dan hanya 

keduanya berlaku dalam budaya dan bahasa tersebut. Dengan kata lain, dia 

berpendapat bahwa di sana tidak ada yang dapat dibawa oleh terjemahan. Selain 

itu, tidak dapat diterjemahkan bahasa dan budaya tidak hanya berlaku untuk orang 

Arab, karena dia mendaftar orang Persia dan India juga, yang menunjukkan bahwa 

bahasa dan budaya tidak dapat diterjemahkan pandangannya berlaku untuk semua 

bahasa dan semua budaya. 

Logika Yunani dianggap tidak dapat diterjemahkan karena untuk 

memasukkannya ke dalam budaya ʿAbbasiyah akan menimbulkan kemungkinan 

bahwa itu bisa menggeser tata bahasa Arab sebagai paradigma untuk pemahaman 

dunia, yang tidak terpikirkan oleh ahli tata bahasa al-Sīrāfī. Dalam hal ini, ide tidak 

dapat diterjemahkan digunakan untuk mencegah pengaruh luar dari bahasa Arab 

bahasa dan membatasi interaksinya dengan budaya lain. 

c. Metode Penerjemahan oleh Al-Jāḥiẓ 

Dalam tulisan-tulisan al-Jāḥiẓ, baik yang tidak dapat diterjemahkan 

maupun yang dapat diterjemahkan digunakan untuk memperkuat status dan 

sentralitas bahasa Arab. Abū ʿUthmān ʿAmr ibn Baḥr al- Fuqaymī al-Baṣrī, lebih 

dikenal sebagai al-Jāḥiẓ, penulis prosa terkenal dari abad kesembilan yang 

mendapat dukungan dari khalifah al-Ma'mūn. Namun, terlepas dari berbagai 
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pendirian tentang terjemahan, seseorang dapat melihat sebuah pola sikap yang 

diekspresikan terhadap bahasa dan terjemahan yang memadukan apresiasi terhadap 

keunikan bahasa Arab dengan Arabosentrisme. 

Metode penerjemahan yang dikaitkan dengan al-Jahiz adalah metode yang 

dikenal sebagai “metode al-Jahiz”. Al- Jahiz adalah seorang cendekiawan Arab 

abad kesembilan yang terkenal dalam bidang sastra, teologi, dan linguistik. Al-Jahiz 

juga terlibat dalam kegiatan penerjemahan dan mengembangkan pendekatan 

khusus untuk melakukan penerjemahan. Oleh karena itu, al-Jahiz menyatakan 

bahwa seorang penerjemah harus memiliki syarat-syarat yang diantaranya mampu 

menjelaskan terjemahan sesuai dengan teks aslinya.118 

Metode al- Jahiz melibatkan beberapa prinsip dan teknik penerjemahan, 

diantaranya:  

1. Pemahaman mendalam terhadap bahasa sumber: al- Jahiz percaya bahwa 

penerjemahan harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap bahasa sumber 

(sumber teks yang diterjemahkan) untuk dapat mentransfer makna dengan akurat 

ke dalam bahasa. 

2. Penerjemahan bebas al-Jahiz, mengusulkan pendekatan penerjemahan yang 

lebih bebas daripada metode harfiah. Penerjemahan bebas tidak terikat dengan 

                                                             
118 Siregar, Nasrum Salim. Problematika Terjemah Menurut al-Jahiz. Vol. 1. Jurnal: 

Jurnal of Arabic Studies. (2019), h. 24. 
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pencarian padanan kata atau kalimat. Terkadang, penerjemahan bebas sering 

bertele-tele, berpretensi dan terkadang terlihat bukan merupakan terjemahan.119 

3. Pemilihan kata yang tepat, al- Jahiz menekankan pentingnya pemilihan kata yang 

tepat dalam penerjemahan. Al-Jahiz berpendapat bahwa penerjemah harus memilih 

kata-kata yang sesuai dengan makna asli dan konteks secara keseluruhan. 

4. Penyesuaian budaya, al- Jahiz menyadari perbedaan budaya antara bahasa 

sumber dan bahasa target. Oleh karena itu, al-Jahiz menganjurkan penerjemah 

untuk melakukan penyesuaian budaya agar teks dapat dipahami dengan baik.  

Dalam satu sisi, al-Jāḥiẓ menghadirkan terjemahan genre prosa secara 

mustahil yang seperti dalam argumen al-Sīrāfī, berfungsi untuk mencegah 

masuknya unsur asing bahasa Arab. Dalam Kitāb al-Ḥayawān-nya, seorang 

pembicara menyatakan bahwa terjemahan menuntut keterampilan yang dia ragukan 

bahwa siapa pun benar-benar dapat memilikinya. Menurut bagian ini, seorang 

penerjemah membutuhkan kemampuan dan pengetahuan sastra dan penguasaan 

yang sempurna dari keduanya bahasa sumber dan bahasa sasaran.120 

Penerjemah juga harus seorang spesialis di bidangnya pada tingkat 

pembelajaran yang sama dengan penulis sumber teks, tetapi "tidak ada penerjemah 

yang bisa setara dengan salah satu sarjana ini.121 Al-Jāḥiẓ mengeksplorasi lebih jauh 

                                                             
119 Siregar, Nasrum Salim. Problematika Terjemah Menurut al-Jahiz. Vol. 1. Jurnal: 

Jurnal of Arabic Studies. (2019), h. 23. 

 
120 al-Jāḥiẓ, and ʿAbd al-Salām Muhammad Harūn. Kitāb al-Ḥayawān. vol. 1 Misr: 

Sharikat Maktabat wa-Matba`at Mustafá al-Babi al-Halabi : (Dar al-Fikr, 1965.) h.76-77 

 
121 al-Jāḥiẓ. The Life and Works of Jāḥiẓ. Ed. Charles Pellat Islamic World Series. 

Berkeley, ( University of California Press, 1969.) h.133. 
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aspek bahasa yang membuat teks sulit jika tidak mungkin diterjemahkan dalam 

pembahasan penerjemahan teks-teks agama. Di dalam bagian, pembicara al-Jāḥiẓ 

membahas serangkaian aspek bahasa yang bernuansa yang harus dipahami oleh 

penerjemah untuk menerjemahkan. Penerjemah perlu mengetahui bagian mana dari 

sebuah teks yang benar atau salah, “berapa banyak arti [sebuah kata] terkandung, 

kehilangan salah satunya akan membalikkan makna dari kata” dan bagaimana 

menafsirkan yang absurd atau mustahil.122 

Aktivitas penerjemahan yang paling berpengaruh adalah aktivitas 

penerjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Berlangsung selama lebih 

dari dua abad, mulai dari pertengahan abad ke-8 sampai akhir abad ke-10 masehi. 

Ini bukanlah waktu yang sebentar. Selain itu, aktivitas ini didukung oleh 

masyarakat elite pada zaman Abbasiyah, seperti para khalifah, putra mahkota, 

pegawai sipil, pimpian militer, pedagang, sarjana dan ilmuwan. Kemudian, ini 

aktivitas ini didukung oleh dana yang besar, baik yang bersumber dari masyarakat 

maupun pribadi.123 

Ada dua teori kemungkinan yang berkaitan dengan aktivitas penerjemahan 

pada masa itu. Teori pertama mengatakan bahwa aktivitas penerjemahan 

merupakan hasil dari kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen 

Syria, yang mahir berbahasa Yunani. Karena mengikuti pendidikan khusus tentang 

                                                             
122 al-Jāḥiẓ, and ʿAbd al-Salām Muhammad Harūn. Kitāb al-Ḥayawān. vol. 1 Misr: 

Sharikat Maktabat wa-Matba`at Mustafá al-Babi al-Halabi : (Dar al-Fikr, 1965.) h.77 

 
123 Maman Lesmana, “Hunayn bin Ishaq dan Sejarah Penerjemahan,” Susurgalur: Jurnal 

Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah, No.1, Vol.1, (Maret 2013), h. 9 
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bahasa Arab dan mahir dalam berbahasa Arab. Mereka memutuskan untuk 

menerjemahkan karya-karya tertentu, bukan untuk memperbaiki masyarakat atau 

mempromosikan agama mereka. 

Teori kedua berpendapat bahwa aktivitas penerjemahan tersebut ditujukan 

kepada para penguasa yang bijaksana, open minded, dan untuk memahami tentang 

ketidakpahaman mereka tentang ideologi pencerahan yang dicetuskan oleh orang-

orang Eropa, sehingga dengan adanya hasil terjemahan masyarakat dapat 

mempelajarinya.124  

Di lain sisi, seorang ilmuwan dari Mesir bernama Mona Baker 

membedakan bahwa ada dua metode terkenal dalam aktivitas penerjemahan. 

Pertama, metode Yohana bin al-Batriq dan Ibnu Naima al-Himsi, yang didasarkan 

pada terjemahan terstruktur, yaitu setiap kata yang berasal dari bahasa Yunani 

diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Arab. Kedua, mengacu pada 

penerjemahan Hunayn bin Ishaq yang didasarkan pada makna dan pengertiannya 

tanpa menghilangkan makna aslinya.125 

d. Kelebihan dan Kekurangan Metode Penerjemahan di masa dinasti Abbasiyah 

dengan masa saat ini. 

                                                             
124 Dimitri Gutas. Greek Though, ArabicCulture. New York: Routlede, 1998) h.2 

 
125 Mona Baker & Gabriela Saldanha  Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 

New York: Routled, 2009) h. 125. 
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Kelebihan dan kekurangan metode penerjemahan yang digunakan pada masa 

dinasti Abbasiyah dibandingkan dengan metode penerjemahan saat ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelebihan metode penerjemahan dinasti Abbasiyah: 

a) Memungkinkan transfer ilmu pengetahuan lintas budaya, metode 

penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah memaikan peran penting dalam 

mentransfer pengetahuan dari budaya Yunani, Persia, dan lainnya ke dalam bahasa 

Arab. Hal ini memungkinkan akses terhadap teks-teks ilmiah. Filosofis, dan sastra 

dari berbagai tradisi budaya. 

b) Mempertahankan keaslian dan kesetiaan pada teks asli, metode 

penerjemahan pada masa itu cenderung memprioritaskan kesetiaan pada teks asli. 

Hal ini menghasilkan terjemahan yang menjaga keutuhan pesan dan makna asli dari 

teks tersebut.  

2. Kekurangan metode penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah: 

a) Keterbatasan akses terhadap teks asli, pada masa dinasti Abbasiyah akses 

terbatas, dan salinan yang tersedia dapat menjadi tidak lengkap atau rusak. Hal ini 

dapat mempengaruhi akurasi dan kelengkapan terjemahan. 

Dibandingkan dengan metode penerjemahan saat ini, berikut adalah beberapa 

kelebihan dan kekurangan. 

1. Kelebihan metode penerjemahan saat ini: 
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a)  kemajuan teknologi dan  sumber daya, metode penerjemahan saat ini 

didukung oleh kemajuan teknologi dan sumber daya yang memungkinkan akses 

lebih luas terhadap sumber teks asli, kamus, dan referensi lainnya.  

b) Pengetahuan global dan pemahaman budaya yang lebih baik, penerjemahan 

saat ini didukung oleh pengetahuan yang lebih luas tentang budaya dan konteks 

internasional. Penerjemahan saat ini cenderung memiliki pengetahuan yang lebih 

baik tentang bahasa, budaya, dan nuansa lokal yang mempengaruhi terjemahan. 

2. Kekurangan metode penerjemahan saat ini: 

a) Berpotensi kehilangan keaslian, terjemahan saat ini dapat menghadapi 

tantangan dalam mempertahankan keaslian dan nuansa asli dari teks. Terjemahan 

yang terlalu fokus pada idiom dan konvensi bahasa sasaran dapat menghilangkan 

nuansa dan kekayaan bahasa yang terkandung dalam teks asli. 

b) Tantangan dalam menerjemahkan budaya yang berbeda, terjemahan saat ini 

dapat menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan nuansa budaya yang tidak 

familiar dalam teks asli. 

B. Pengelolaan Koleksi Hasil Penerjemahan 

Pengelolaan kepustakaan Islam dapat ditelusuri secara historis pada masa 

keemasan Islam khususnya pada masa daulah Abbasiyah ketika bait al-Hikmah 

didirikan oleh khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Makmun.126 Bayt al-

Hikmah dikelola layaknya perpustakaan modern. Koleksi buku diklasifikasi 

                                                             
126 Nurul Hak, Sains Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban Islam 

(Cet.1;Jakarta: Maghza,2020).h.105 
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menurut isinya. Masing-masing bagian koleksi, mempunyai pengelola dan 

pengawas. Klasifikasi koleksi Bayt al-Hikmah meliputi fisika, filsafat dan logika, 

astronomi, agraria dan pertanian, matematika dan teknik, musik, kimia.127 

Penempatan buku-buku di perpustakaan bait al-Hikmah selain milik 

khalifah, disusun berdasarkan klasifikasi ilmu (subjek) yang disusun oleh Ibnu 

Nadim. Koleksi perpustakaan bait al-Hikmah dibagi beberapa kelompok yang 

disusun berdasarkan kepemilikan koleksi, seperti koleksi yang dikumpulkan oleh 

khalifah Harun al-Rasyid yang diberi nama Khizanah al-Rasyid. Koleksi yang 

dikumpulkan oleh khalifah al-Makmun diberi nama Khizanah al-Makmun, 

kemudian sisanya yang lain ditempatkan menurut subjek atau disiplin ilmu.128 

Pengelolaan koleksi atau kepustakaan Islam pada masa keemasan Islam, 

baik pada masa daulah Umayyah ketika kepustakaan Islam berada di bawah 

kepemimpinan Khalid bin Yazid maupun pada masa daulah Abbasiyah, ketika 

penerjemahan dan koleksi buku-buku asing oleh khalifah al-Mansur (136-148 

H/754-766 M), sistem pengelolaan koleksi masih bersifat pribadi atau khusus. 

Khalifah al-Mansur sebenarnya telah merintis pengangkatan tim penerjemah buku-

buku asing non Arab secara profesional, seperti buku-buku filsafat dan kedokteran 

dari Yunani dan India. Namun, pengelolaan lebih jauh di luar sistem penerjemahan 

belum dilakukan. Hal ini sangat berbeda ketika Khalifah Harun al-Rasyid 

memerintah. 

                                                             
127 Moch. Isra Hajiri. (2021). Revitalisasi Peran dan Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi 

(Pendekatakan Pengembangan Perpustakaan di Masa Islam Klasik) Vol.9 No.1 Jurnal Ilmiah Ilmu 

Perpustakaan dan Informasi. h.39-40 

 
128 Ziadudin Sardar, Tantangan Dunia Islam di Abad 21: Menjangkau Informasi. h. 45-48 
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Masa khalifah Harun al-Rasyid, pada masa ini telah terjadi pembidangan 

ilmu. Dalam perpustakaan bait al-Hikmah, beragam disiplin keilmuan menjadi 

sumber dan referensi yang dikoleksi. Pengelolaan itu dilakukan berdasarkan 

pembidangan ilmu dengan menyebutkan klaster dan disiplin keilmuan, termasuk 

keilmuan yang dihasilkan dari buku penerjemahan bahasa asing (non Arab), seperti 

buku-buku dari Yunani yang dominan dengan penerjamahan filsafatnya.129 

Ada empat pembagian bidang keilmuan yang dikelola dalam perpustaaan 

bait al-Hikmah. Pertama, bidang ilmu berbahasa Arab. Kedua, ilmu-ilmu berbahasa 

Persia. Ketiga, ilmu-ilmu berbahasa Suryani (Syria). Masing-masing dipegang oleh 

seorang kepala atau divisi keilmuan. Divisi itu berada di bawah kepemimpinan 

seorang direktur perpustakaan.130 

Khalifah Abbasiyah, Selain merekrut masing-masing divisi, terdapat juga 

tim penerjemah yang diketuai atau dikoordinasi oleh seorang penerjemah 

profesional. Misalnya khalifah al-Mansur (136-148 H) mengangkat Gorgeous bin 

Gabrail dari Jundi Shapur, persia, sebagai staf penerjemah sekaligus dokter 

pribadinya. Sedangkan khalifah Harun al-Rasyid mengangkat Yohana dari Suryani 

(Syria kuno) sebagai ketua tim penerjemah.131 

 

                                                             
129 Nurul Hak, Sains Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam (Cet.1;Jakarta: Maghza,2020).h.106 

 
130 Nurul Hak, Sains Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam (Cet.1;Jakarta: Maghza,2020).h.106 

 
131 Nurul Hak, Sains Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam (Cet.1;Jakarta: Maghza,2020).h.107 

 
 



99 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bg. 2. Skema Pengelolaan Penerjemahan Buku-buku Asing Masa Khalifah Harun 

Al-Rasyid (Bidang Keilmuan berdasarkan Bahasa Asli) 

 

Berdasarkan skema di atas, paling tidak dapat diketahui fokus pengelolaan 

koleksi Islam masa khalifah al-Makmun, yaitu lebih menitikberatkan pada 

penerjemahan buku-buku berbahasa asing dari luar Arab. Oleh karena itu, sistem 

pengelolaannya difokuskan pada penerjemahan tersebut. Pada masa khalifah al-

Mansur, staf ahli penerjemah yang dipilih dari tenaga profesional dan diangkat 

langsung oleh khalifah. Demikian pula pada masa khalifah Harun al-Rasyid, staf 

penerjemah selalu dipilih dari tenaga ahli yang profesional.  

Bahasa Arab Bahasa Persia Bahasa Yunani Bahasa Syria 

KEPALA DIVISI 

TIM PENERJEMAH 

KOORDINATOR PENERJEMAH 
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Masa khalifah al-Makmun, semua pakar ilmu pengetahuan dan staf ahli 

penerjemah yang profesional berada pada lingkup pertama kekuasaan bersama 

khalifah dan aktif di dalam akademi bait al-Hikmah. Staf ahli penerjemah yang 

telah berhasil menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan Plato ke dalam bahasa 

Arab, diantaranya adalah Yahya bin Batriq. Al-Kindi yang telah banyak menulis 

risalah ilmiah, tiga putra Musa bin Syakir yang mengumpulkan dan menerjemahkan 

manuskrip-manuskrip Yunani ke dalam bahasa Arab, dan Yahya bin Sirin yang 

menulis sebuah risalah atas interpretasi (tafsir) mimpi yang sebagian bersandar 

pada gagasan Hindu, Persia, dan Mesir. Penerjemah-penerjemah yang lainnya 

adalah Ishaq bin Hunain, Isa bin Yahya, Hubaisy bin Yahya , Hubaisy bin Hasan, 

Musa bin Khalid, Stephen, dan Yusuf al-Khuri. 132 

Staf ahli penerjemah terdapat beberapa orang asisten penerjemahan yang 

bertugas membantu menerjemahkan buku-buku dan manuskrip-manuskrip ke 

dalam bahasa Arab. Adakalanya staf ahli penerjemah juga seorang direktur 

perpustakaan, tetapi pada umumnya mereka mengurusi buku-buku yang diimpor 

dari luar negara untuk dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab. Tidak jarang pula 

seorang staf ahli penerjemah menjadi agen resmi pemerintah untuk mendapatkan 

buku-buku dari luar negeri (Arab), sehingga dapat dipastikan, seorang staf ahli 

penerjemahan selain seorang yang bilingual juga memilikii jaringan luar negeri 

cukup luas. 

 

                                                             
132 Mehdi Nakosteen, Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat, h. 211. 
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Bg. 3. Skema Pengelolaan Penerjemahan Masa Khalifah al-Makmun. 

Selain seksi pengelola pada masing-masing bagian buku, Bayt al-Hikmah 

memiliki seksi pelayanan. Mereka bertugas menyediakan kebutuhan para ilmuwan 

dan pelajar yang menginap di sana. Di samping itu, mereka juga bertugas memberi 

pelayanan buku, mulai dari penulisan naskah sampai penyampulan. Bayt al-Hikmah 

pada masa al-Ma’mun betul-betul menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Koleksi 

bukunya tidak hanya berasal dari Yunani dan Persia, tapi ada pula buku-buku 

berbahasa Sansekerta, Suryani, Kaldan, India dan Qibthi. Buku-buku dari berbagai 

bahasa tersebut telah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Di situ tersimpan khazanah 

berbagai peradaban dari lembah Tigris dan Eufrat, Nil, Indus, India serta Yunani.  

Bayt al-Hikmah lebih mirip sebagai pusat pendidikan dan ilmu 

pengetahuan dibanding sebagai perpustakaan murni. Di situ disediakan ruang 

khusus studi dan penelitian, ruang khusus mengarang dan menterjemah, ruang 

khusus dialog dan diskusi, serta observatorium perbintangan. 

Perpustakaan ini merupakan perpustakaan terbesar Islam yang pertama 

didirikan pada awal abad IX Masehi oleh khalifah Harun al-Rasyid (813 M) yang 

Staf Ahli dan 

Pakar Keilmuan 

Staf Ahli dan Pakar 

Penerjemahan 

Penerjemah 
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terletak di jantung kota Baghdad. Usaha khalifah al-Rasyid tersebut kemudian 

diteruskan oleh anaknya, al-Makmun. Perpustakaan itu terkenal dengan nama Bait 

al-Hikmah yaitu sebuah lembaga yang bertujuan untuk membantu perkembangan 

ilmu pengetahuan, sebagai wadah penelitian, dan tempat untuk menerjemahakan 

berbagai koleksi yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. 

Sosok Hunain bin Ishaq menyajikan contoh terjemahan yang terintegrasi 

ke dalam masyarakat Abbasiyah, dimana nilai universal dari karya  yang telah 

diterjemahkan berjalan tanpa ada kekurangan narasi. Hunain bin Ishaq 

menerjemahkan teks yang dipilih oleh kliennya dan mengadaptasi materi sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini menjadikan terjemahan sebagai bagian 

dari proses pengembangan medis yang dilakukan oleh Hunain. Hunain bin Ishaq 

secara fungsional mendekati terjemahan sebagai bentuk integrasi ke dalam 

penelitiannya. Hunain menerjemahkan teks-teks medis karena beliau adalah 

seorang dokter.133 

Hunain bin Ishaq selain bekerja menerjemahkan teks-teks tersebut, dia 

bekerja juga untuk mengumpulkan, menyusun dan mengedit manuskrip untuk 

semua teks yang dia terjemahkan. Menurut hemat penulis apa yang telah dilakukan 

oleh Hunain adalah sama tugasnya dengan seorang pustakawan. Dimana tugas 

utama seorang pustakawan adalah mencari, menghimpun, mengelola, menyajikan 

                                                             
133 Katherine Sproul Goodin. “Translation Theory and Practice In The Abbasid Era. 

University of Texas”. 2014. h. 4. 
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dan menyebarluaskan informasi yang terdapat di perpustakaan agar sesuai dengan 

kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.134 

Hunain bin Ishaq dalam mencari dan mengumpulkan koleksi, dia 

melakukan perjalanan ke Suriah, Palestina dan Mesir untuk mendapatkan 

manuskrip yang akan diterjemahkan.135 Karya-karya terjemahan telah  

disempurnakan kemudian dibukukan dan disebarkan ke Eropa dan Syiria, 

Spanyol/Andalusia, dan Sisilia. Itulah yang menjadi basis dominan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan di Barat yang terjadi sejak awal era renaisans. 

Bahkan karya-karya yang dihasilkan terkumpul dalam bait al-Hikmah turut 

berperan dalam mendorong terjadinya era renaisans di dunia Barat.136 

Tugas pertama bait al-Hikmah adalah menyimpan koleksi terjemahan 

buku-buku “ilmu kuno” yaitu hellenistik dan ilmu alam.137  Baitul hikmah akhirnya 

menjadi tempat berkumpul para peneliti, ilmuan, serta pencari ilmu dari berbagai 

tempat dan beberapa negara. Ada banyak tokoh ilmuan muslim yang turut 

meramaikan perpustakaan bait al-hikmah diantaranya Ibnu Sina, Ibnu Nadim, Abu 

Yusuf, Al-Baladzari, dan masih banyak lagi. Bait al-Hikmah tidak hanya menjadi 

tempat belajar melainkan tempat berkumpulnya berbagai profesi seperti ilmuan, 

                                                             
134 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Peran dan Profesionalisme 

Pustakawan. Diakses pada tanggal 18 Januari 2022. dpk.bantenprov.go.id. 
 
135 Katherine Sproul Goodin. “Translation Theory and Practice In The Abbasid Era. 

University of Texas”. 2014. h. 4. 

 
136 Yanto, “Sejarah Perpustakaan Bait al-Hikmah Pada Keemasan Dinasti Abbasiyah”. 

Jurnal Tamaddun: Vol XV. No. 1, 2015.h. 255. 

 
137 Johanes Pederson. Fajar Intelektualisme Islam: Buku dan Sejarah Penyebaran 

Informasi di Dunia Arab (Bandung: Mizan, 1996)h 50 
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tukang cetak, pustakawan, penerjemah, sampai tukang jilid. Dari berbagai macam 

profesi ini, perpustakaan bait al-Hikmah menjadi sebuah industri. Pencetus industri 

kertas dan percetakan umat Islam. 

Perpustakaan bait al-Hikmah tidak hanya menjadi rumah baca, gudang 

buku, penerbit buku, tetapi juga menjadi wadah berbagi penulisam, penyalinan, 

penerjemahan, observasi bintang, laboratorium, serta sebagai pusat riset 

cendekiawan Islam. Bait al-Hikmah benar-benar menjadi tempat ilmu pengetahuan 

yang berharga.138 

Keberadaan perpustakaan bait al-Hikmah merupakan puncak kejayaan 

Islam dan ilmu pengetahuan yang berlangsung selama 508 tahun. Kemajuan ini 

tidak terlepas dari perhatian yang cukup besar terhadap pengelolaan perpustakaan 

bait al-Hikmah, yang diantaranya adalah: 

1. Gedung 

Pembangunan gedung khusus yang menjadi cikal bakal bait al-Hikmah 

dibangun oleh al-Ma’mun. Bait al-Hikmah adalah bangunan yang terdiri dari 

berbagai ruangan. Setiap ruangan terdiri dari tempat buku (khazanah) yang diberi 

nama sesuai nama pendirinya. Setiap ruangan terdiri dari tempat buku (khazanah) 

yang diberi nama  sesuai nama pendirinya seperti Khazanah ar-Rasyid dan 

Khazanah al-Makmun. Bangunan yang menyatu dengan istana khalifah itu pun 

memiliki berbagai divisi. Ada divisi untuk menyimpan buku, menerjemah, 

mencetak, menulis, menjilid, dan meneliti. Perpustakaan besar ini didesain khusus, 

                                                             
138 Nining Sudiar, Pengelolaan Perpustakaan Baitul Hikmah. Jurnal Ilmu Budaya, vo.11 

no.1.(2014) h.3 
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di dalamnya juga terdapat ruang baca yang sangat nyaman, dan sebuah ruang bawah 

tanah sebagai tempat tinggal dan ruang belajar bagi orang-orang yang memiliki 

kemampuan pengetahuan dan kesusasteraan.  

Bahya Mustafa Ulyan mengatakan bahwa bait al-Hikmah pada masanya 

digunakan untuk menerjemah, mengarang dan menerbitkan buku dan juga sebagai 

pusat kegiatan belajar, sehingga penataan perpustakaan bait al-Hikmah dibagi 

menjadi beberapa ruang yang disusun berdasarkan jenisnya (klasifikasi) hal ini 

bertujuan untuk memudahkan para penuntut ilmu dalam mempelajari buku-buku 

yang tersedia. 

2. Sumber Daya Manusia 

Ada tiga tokoh yang paling terlihat dalam akademi tersebut yaitu Salam 

sebagai direktur dan dua orang rekannya Sahl bin Harun dan Said bin Harun. Selain 

itu seorang berkebangsaan Persia yang menonjol adalah al-Khawarizmi, yang 

diantara keberhasilannya adalah sebuah karya di bidang astronomi. 

Para penerjemah terkenal ketika itu adalah Hasan bin Sahal, Ahmad bin Yahya bin 

Jabir al-Baladzari, Abu Hafsh Umar bin al-Farkhan Ath-Thabari, al-Hajjaj bin 

Yusuf bin Mathar, Hunain bin Ishaq. Salah satu pengarang yang terkenal pada masa 

ini yaitu seorang filsuf Al-Kindi (860 M), Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi 

(850 M), Yahya Ibn Abi Mansyur Al-Mausuli, Al-Fadil Ibnu Naubahat, Ibnu Ishaq 

dan lain-lain. 

Para manager, peneliti, para asisten, dan pesuruh dipekerjakan dengan gaji 

tetap, dan para ilmuwan pun diberi gaji untuk melakukan studi di lembaga tersebut. 

Pegawai, portir (penjaga pintu) dan pekerja kasar lainnya ditunjuk untuk 
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memelihara keberadaan bait al-Hikmah. Dalam bukunya, Bahya Mustafa Ulyan 

menjelaskan bahwa Harun al-Rasyid menyuruh Abu Ja’far al-Manshur untuk 

mengumpulkan semua kitab yang ada di Romawi dan Baghdad, sehingga pada 

masa itu perpustakaan Bait al-Hikmah menjadi kiblat bagi para penuntut ilmu dan 

pengetahuan dalam sejarah Islam. Dan pada masa ini didirikan Universitas bagi 

penuntut ilmu agama dan bahasa Arab. Para pengajarnya dari para ahli fiqh, ahli 

hadis, ahli bahasa, nahwu dan al-Qiraat. Mereka mengerjakan murid-muridnya di 

Masjid-masjid yang mengajarkan mustolah hadis. 

Kepala penterjemah di bait al-Hikmah dipimpin oleh Annasturi Hunain 

bin Ishaq yang bertugas menterjemahkan buku-buku dalam bidang kedokteran. Ia 

menterjemah dalam bahasa Siriah sebanyak 100 naskah dari Jaliyunus, dan dalam 

bahasa Arab sebanyak 39 naskah dan diterjemahkan juga dari Jaliyunus tentang 

seni, penerjemahan kitab komunikasi dan karakter, kitab-kitab kenegaraan, undang-

undang Plato dan kitab keempat Batlyumus dan menerjemahkan kitab-kitab 

terdahulu pada abad ke-7 Yunani.  

Pada masa islam klasik masih banyak koleksi bahan pustaka yang 

karyanya berbahasa Persia, yunani dan lain sebagainya sehingga perpustakaan 

umum yang terdapat di masa islam klasik tersebut di pergunakan sebagai tempat 

berkumpulnya para penerjemah untuk mengalihbahasakan koleksi bahan pustaka 

yang masi berbahasa asing ke dalam bahasa arab. Bahkan pada masa itu, para ahli 

bahasa mendapatkan tempat istimewa dan sangat di hormati oleh masyarakat.139 

                                                             
139 Aghesa Rahmatika, dkk. “Peran Green Library dan Perpustakaan Islam Dalam 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan”. El-Pustaka, 3 no.1. (2022) h.22. 
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3. Koleksi 

Koleksi buku perpustakaan berjumlah 400 hingga 500 jilid dengan ribuan 

judul ilmu pengetahuan. Dalam tradisi intelektual Islam Buku mewakili manusia 

untuk menceritakan kebudayaan dan peradabannya.140 Pada awal berdirinya 

perpustakaan ini mengoleksi ilmu-ilmu kuno yaitu filsafat hellenistik dan ilmu 

alam. Selain karya-karya asing, buku karya ilmuan muslim sendiri juga ada di 

perpustakaan ini. Cikal bakal perpustakaan Baghdad adalah al-Mansyur (754-775), 

ia mulai kegiatan ilmu ini dengan memerintahkan penerjemahan buku-buku asing. 

Buku-buku diperoleh melalui penerjemahan dan beberapa tambahan diberikan 

sebagai hadiah oleh khalfiah. Koleksi buku yang ditulis karena permintaan dan juga 

bahwa dalam pentransimisian naskah dalam setiap salinan dianggap sebagai suatu 

edisi baru yang terpisah dari buku tersebut. 

Dalam bukunya Bahya Mustafa ‘Ulyan juga mengatakan bahwa koleksi 

buku yang terdapat pada perpustakaan bait al-Hikmah bermacam-macam terdiri 

dari kitab Turos (kitab lama), sejarah, terjemahan buku-buku ilmiah, falaq, kimia, 

kedokteran, matematika, filsafat dan satra. 

4. Pelestarian  

Usaha pelestarian koleksi yang telah dilakukan pada masa ini adalah 

penyalinan dan penulisan kopian yang baru, penjilidan, penggantian halaman-

halaman buku yang hilang dan melengkapinya yang jauh lebih bagus dari fungsi 

mesin fotokopi sekarang. Pena dan tinta diperlukan oleh penyalin yang menulis 

                                                             
140 Abdullah Fadjar dkk., Khazanah Islam Indonesia: Monografi Penerbit Buku-buku 

Islam, (Jakarta: The Habibi Center Jakarta, 2006), h. 11.   
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kopi-kopian baru. Tenaga ahli penyalin ini (berbeda dengan kaligrafer yang bisa 

ditemukan di seluruh pelosok dunia Islam) masih dapat dijumpai di Kairo sampai 

pada awal abad ini, di Ethiopia kurang lebih tiga dasa warsa yang lalu. Ahli-ahli 

tulis ini sangat menentukan pada masa sebelum ditemukannya mesin cetak. Mereka 

bertanggung jawab atas kelangsungan dan ketelitian dan berbagai buku yang 

diberikan. Mereka terkadang bekerja sendiri, terkadang berkelompok menyalin 

buku secara diktasi, sehingga menghasilkan satu macam buku. Yang menarik, 

wanita tidak dilarang melakukan pekerjaan jenis ini. Menurut Ibnu Khallikan, orang 

yang bertugas membagikan buku kepada penyalin di perpustakaan bait al-Hikmah 

Baghdad adalah seorang wanita negro bernama Tawfiq. 

5. Sistem Anggaran 

Kegiatan yang dilakukan oleh bait al-Hikmah pasti membutuhkan dana 

yang tidak sedikit. Terlebih lagi, bait al-Hikmah menjadi berkumpulnya para 

ilmuwan nomor satu. Menurut al-Maqziri anggaran pemeliharaan mencapai 257 

dinar pertahun. Daftar belanja tetapnya meliputi karpet-karpet dari Abadan dan 

tempat-tempat lain 10 dinar, kertas untuk menulis 90 dinar, petugas perpustakaan 

48  dinar. Tidak jarang anggaran pengelolaan perpustakaan berasal dari uang 

pribadi pejabat pada masa itu. Ibnu al-Furat, misalnya. 

 Ibnu al-Furat meninggal pada tahun 924 M, mengatakan bahwa pada 

masa-masa terakhir jabatannya ia memikirkan murid-muridnya. Menurut Dr. 

Khidhr Ahmad Athallah, pegawai-pegawai yang bekerja sebagai pengangkut buku-

buku saja digaji sebesar lima ratus dinar setiap bulan. Sedangkan para pencetak 

buku diberi gaji sebesar dua ribu dinar. Bayaran lebih besar diterima oleh para 
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penerjemah. Untuk para penerjemah, al-Makmun selalu menimbangnya dengan 

emas. Bahkan bukan hanya berupa materi, al-Makmun pun kemudian menyerahkan 

beberapa anaknya untuk dididik dan diajar langsung oleh para ilmuwan yang ada 

pada saat itu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ada kedekatan antara 

penguasa dan ilmuwan. 

6. Pelayanan 

Pelayanan perpustakaan bait al-Hikmah pada periode dinasti Abbasiyah 

mungkin mencakup beberapa aspek berikut:  

a. Referensi dan Bimbingan, pustakawan bait al-Hikmah dapat memberikan 

bantuan dalam hal referensi dan bimbingan kepada pengguna. Mereka dapat 

membantu pengguna menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik atau 

kebutuhan mereka.  

b. Penelusuran katalog, perpustakaan bait al-Hikmah mungkin memiliki 

katalog yang mencatat koleksi buku dan naskah yang ada. Bentuk katalog pada 

periode dinasti Abbasiyah di perpustakaan bait al-Hikmah tidak ada informasi 

yang spesifik, tetapi pada umumnya katalog pada periode tersebut mengadopsi 

beberapa bentuk. Pertama, katalog dalam bentuk tulisan tangan, pengelola 

membuat katalog manual dengan mencatat judul, pengarang, dan informasi lainnya 

mengenai setiap buku atau naskah dalam koleksi perpustakaan. Kedua, katalog 

dalam bentuk indeks atau referensi silang, mempermudah pengguna dalam 

mencari buku berdasarkan subjek dan nama penulis. Ketiga, katalog dalam bentuk 

jilid atau volume, jika koleksi perpustakaan sangat besar, katalog dapat diorganisir 

dalam bentuk jilid atau volume yang terpisah.  
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c. Konsultasi ilmiah, pengelola perpustakaan dapat memberikan konsultasi 

ilmiah kepada pengguna, membantu mereka dalam mengeksplorasi topik buku 

atau naskah yang mereka baca.  

d. Pendidikan dan Diskusi, perpustakaan bait al-Hikmah dapat mengadakan 

program pendidikan, seperti sekolah, pertemuan diskusi kelompok yang 

melibatkan cendekiawan dan pemikir terkemuka. Program ini bertujuan untuk 

mempromosikan pengetahuan, berbagi ide dan pandangan, dan memfasilitasi 

pertukaran informasi di kalangan akademisi dan ilmuan. 

e. Penyebaran pengetahuan, perpustakaan bait al-Hikmah berperan dalam 

menyebarkan pengetahuan melalui akses yang diberikan kepada pengguna 

terhadap koleksi buku dan naskah. Memungkinkan pengguna untuk mengakses 

sumber-sumber pengetahuan ini, perpustakaan berkontribusi pada pertumbuhan 

intelektual dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

C. Pusat Penerjemahan 

Era penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah dimulai sejak 750 M dan 

terus berlangsung sepanjang abad kesembilan dan sebagian besar abad kesepuluh. 

Dalam hal inilah bait al-Hikmah menunjukkan fungsinya yang paling utama selain 

sebagai perpustakaan. Aktivitas penerjemahan di bait al-Hikmah ini mendapatkan 

dukungan penuh dari khalifah, antara lain dengan memberikan imbalan atau gaji 

yang sangat besar bagi para penerjemah yang bekerja di lembaga tersebut dari 

berbagai bahasa. Ibnu Nadim menyebutkan dalam bukunya Al-Fahrasat, orang-

orang yang tergabung dalam tim penerjemahan dari bahasa India, Persia, 

Suryaniyah dan Nibthiniyah. Mereka tidak hanya menerjemahkan buku-buku ke 
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dalam 9 bahasa Arab, tetapi juga menerjemahkannya ke seluruh bahasa Negara 

yang tersebar sebagai kumpulan masyarakat Islam. Hal ini mendatangkan manfaat 

sangat besar yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang hidup dalam naungan 

pemerintah Islam saat itu. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Qadhi Shaid 

al-Andalusia bahwa khalifah al-Ma‟mun membentuk tima akademik khusus 

untuk menejemahkan ilmu yang berbeda-beda. Ia merekrut para penerjemah besar 

dari segala penjuru dunia. Di antaranya adalah Abu Yahya ibn Bitrik (ilmuwan 

dari Yunani), Hunayn ibn Ishak dan Yuhana ibn Masawayh.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
141 Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia, h. 45. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan atau penelitian yang telah penulis temukan untuk 

menjawab beberapa rumusan masalah, maka penulis memberikan kesimpulan 

dengan beberapa poin penting sebagai berikut. 

1. Peran Pustakawan dalam Fase Gerakan Penerjemahan: 

a. Untuk mengakomodasi kerja besar dalam penerjemahan, penyalinan dan 

penyimpanan naskah yang berasal dari Persia, Sansekerta, dan Yunani, 

khalifah al-Mansur membangun sebuah perpustakaan bait al-Hikmah dengan 

mencontoh perpustakaan raja yang hebat di Persia. Khalifah al-Mansur 

kemudian membutuhkan pengelola bait al-Hikmah untuk mengerjakan tugas-

tugas tersebut agar dapat dikembangkan secara kreatif dan orisinil serta 

bermanfaat bagi yang berkunjung ke perpustakaan bait al-Hikmah. Rubhay 

Mustofa Ulyan dalam kitab “al-Maktabaat fi al-Hadharoh al-Arabiyah al-

Islamiyah” secara tegas menjelaskan bahwa perpustakaan bait al-Hikmah 

dibagi menjadi tiga peranan pustakawan yaitu pertama sebagai “Mushrif al 

Ulya” (penanggung jawab) atau disebut wakil, kedua sebagai“Amiin al-

Maktabah” (petugas perpustakaan) atau disebut pustakawan biasanya disebut 

khazin dan yang ketiga sebagai “al-Musaid” (staf perpustakaan) atau biasa 

disebut Mushrif. 

b. Pada masa Harun al-Rasyid, bait al-Hikmah merupakan tempat 

penyimpanan koleksi hasil penerjemahan, kitab dan buku yang dipimpin oleh 
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seorang kepala (Sahl bin Harun) dan dibantu oleh sejumlah staff. Koleksi 

Perpustakaan yang sangat beragam dan mencakup berbagai bahasa seperti 

Arab, Yunani, Sansekerta, dan lain-lain. Koleksi bait al-Hikmah ini terdaftar 

dalam buku al-Fihrist karya Ibnu Nadim yang diketahui jumlah koleksi 

mencapai 60.000 jumlah koleksi yang sangat fantastis untuk ukuran pada masa 

itu.  

c. Satu misi untuk mendapatkan buku, al-Makmun mengutus Hajjaj bin Matar, 

Ibnu bin Bitriq, Salma, dan Yuhana bin Ishaq untuk pergi ke kerajaan Romawi. 

Pada awalnya raja Romawi enggan memberikan, namun pada akhirnya ia 

menjawab dan menyambut seruan itu. Al-Makmun juga mengutus banyak 

orang dari India, Syria, dan Mesir. Ia mendapatkan buku-buku dari Syprus 

setelah adanya perjanjian damai dengan raja Syprus. Kemudian mengangkat 

Sahl bin Harun sebagai penanggung jawab dari buku-buku tersebut. 

Perpustakaan bait al-Hikmah juga memperkerjakan orang Islam dan non Islam 

sebagai staf perpustakaan. Beberapa tokoh yang berperan dalam perpustakaan 

bait al-Hikmah: 

1) Hunayn bin Ishaq 

Hunayn bin Ishaq memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Hunayn tidak 

hanya seorang dokter atau sarjana besar. Tetapi Hunayn juga adalah seorang 

penerjemah yang begitu banyak berkontribusi di Bait al-Hikmah. 

2) Yuhanna bin Masawayh 

Yuhanna bin Masawayh atau terkenal dengan nama Ibnu Masawayh 

merupakan seorang penerjemah awal yang turut memberikan andil yang 
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berharga bagi pengembangan tradisi keilmuan di bait al-Hikmah. Ia hidup dari 

periode kekhalifahan al-Mahdi sampai periode al-Mutawakkil.  

3) Sahl bin Harun 

Bait al-Hikmah merupakan bagian dari bangunan istana khalifah, lembaga ini 

dikelola oleh sejumlah mudir (direktur) para ilmuan yang diberi gelar “shahib”. 

Direktur bait al-Hikmah yang pertama adalah Sahl bin Harun al-Farisi (215 H/ 

830 M). Nama Sahl bin Harun sangat jarang di bahas dalam kebanyakan 

referensi. Sahl bin Harun juga sangat berperan dalam perpustakaan yang luar 

biasa itu 

2. Pengelolaan dan Metode Penerjemahan Pada Masa Dinasti Abbasiyah 

1. Pengelolaan Hasil Penerjemahan 

Pengelolaan kepustakaan Islam dapat ditelusuri secara historis pada masa 

keemasan Islam khususnya pada masa daulah Abbasiyah ketika bait al-Hikmah 

didirikan oleh khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Makmun. Bayt al-Hikmah 

dikelola layaknya perpustakaan modern. Koleksi buku diklasifikasi menurut isinya. 

Masing-masing bagian koleksi, mempunyai pengelola dan pengawas. Klasifikasi 

koleksi Bayt al-Hikmah meliputi fisika, filsafat dan logika, astronomi, agraria dan 

pertanian, matematika dan teknik, musik, kimia. 

Penempatan buku-buku di perpustakaan bait al-Hikmah selain milik khalifah, 

disusun berdasarkan klasifikasi ilmu (subjek) yang disusun oleh Ibnu Nadim. 

Koleksi perpustakaan bait al-Hikmah dibagi beberapa kelompok yang disusun 

berdasarkan kepemilikan koleksi, seperti koleksi yang dikumpulkan oleh khalifah 

Harun al-Rasyid yang diberi nama Khizanah al-Rasyid. Koleksi yang dikumpulkan 
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oleh khalifah al-Makmun diberi nama Khizanah al-Makmun, kemudian sisanya 

yang lain ditempatkan menurut subjek atau disiplin ilmu. 

2. Metode Penerjemahan 

Hunayn bin Ishaq memperkenalkan metode penerjemahan baru yaitu 

menerjemahkan kalimat bukan kata per kata, hal ini agar dapat memperoleh 

keakuratan naskah. Hunayn juga menggunakan metode penerjemahan dengan 

membandingkan beberapa naskah untuk diperbandingankan. Hunayn berhasil 

menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab seperti buku kedokteran. Dengan 

bantuan penerjemah dan pengelola bait al-Hikmah, ia bahkan menerjemahkan kitab 

lain seperti kitab Republik dari Plato dan kitab kategori dari metafisika. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah membaca keseluruhan hasil penelitian studi pustaka dalam tesis 

ini, kita akhirnya menemukan informasi mengenai gerakan penerjemahan pada 

masa dinasti Abbasiyah, dimana gerakan penerjemahan itu juga melibatkan 

pustakawan pada masa itu. Beberapa tokoh telah penulis sebutkan yang 

berkontribusi besar dalam gerakan penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah 

khususnya di perpustakaan bait al-Hikmah. 

1. Peran pustakawan pada masa dinasti Abbasiyah sangat berperan dalam 

kemajuan ilmu pengetahuan dan kejayaan Islam. Hunayn bin Ishaq, Yuhanna 

bin Masawayh, dan Sahl bin Harun adalah tokoh yang berkontribusi besar dalam 

majunya perpustakaan bait al-Hikmah. Juga pada saat itu, pustakawan atau 

orang yang bekerja di perpustakaan bait al-Hikmah pada masa dinasti Abbasiyah 

di berikan upah/ gaji yang sangat tinggi. Tugas mereka pun sama yang dilakukan 
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oleh pustakawan di era saat ini, dimana mereka juga melakukan pelayanan 

kepada pengunjung yang datang ke perpustakaan bait al-Hikmah. Apa yang 

dilakukan oleh beberapa tokoh tersebut menjadi gambaran, bahwa perpustakaan 

dan pustakawan saat ini tidak terlepas dari catatan sejarah di masa lalu. 

Pustakawan pada saat itu melayani pengunjung untuk datang membaca koleksi 

hasil penerjemahan yang didatangkan dari berbagai negara. 

2. Pengelolaan dan Metode Penerjemahan yang dilakukan oleh pustakawan saat itu 

adalah menggunakan sistem klasifikasi subjek atau disiplin ilmu dan buku-buku 

hasil penerjemahan saat itu di simpan di perpustakaan bait al-Hikmah dan 

koleksinya mencapai 60.000 koleksi. Adapun dalam metode penerjemahan yang 

dilakukan Hunayn bin Ishaq adalah dengan menerjemahkannya per kalimat. 

Bukan kata per kata. Jika kita melihat perpustakaan saat ini, perpustakaan tidak 

hanya dijadikan sebagai gudang buku, tetapi ada layanan penerjemah bahasa 

dimana pengunjung dapat merasakan layanan penerjemahan di perpustakaan 

saat ini.  
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