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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 

 



 

xi 
 

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

  Contoh: 

  kaifa : كَـيْـفََ  

 haula : هَـوَْلََ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i ََْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

َى َاَ|َ...ََ ََ... 

d}ammah dan wau ــُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــى
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلََ 

 yamu>tu : يـَمـوُْتَُ

 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

yang hidup atau mendapat hgarakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالََ طْفَالَِرَوْضَـةَُ  : raud}ah al-at}fa>l 

َالَـْفـاَضِــلَةَُ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَـْمَـدِيـْنـَةَُ

 al-h}ikmah : الَْـحِـكْـمَــةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :  رَبـّـَناََ

 <najjaina :  نـَجّـيَْــناََ

 al-h}aqq :  الَــْحَـقَّ

 nu’ima :  نُـعّــِمََ

 aduwwun‘ :  عَـدُوَ 

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

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

Contoh: 

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

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  ال
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلــْزلَــَةَُ

 al-falsafah : الَــْفَـلْسَـفَةَُ

 al-bila>du : الَــْبـــِلَادَُ

7. Hamzah  

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

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

Contoh: 

مُـرُوْنََتـأََْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعَُ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

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

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

للهَِباِ  di>nulla>h دِيـنَُْاللهَِ  billa>h   

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

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

 hum fi> rah}matilla>h    هُـمَْفِيَْرَحـــْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

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

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
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harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi.  

Contoh: 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

UU = Undang-Undang 

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

GLS = Gerakan Literasi Sekolah 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama         : Hery 

Nim  : 80100217054 

Konsentrasi  : Perpustakaan dan Infomasi Islam 

Judul Tesis   : Gerakan Literasi Masa Abbasyiah (Studi pada Kekhalifaan Harun al-

Rasyid dan Makmun al-Rasyid 
 

Tesis ini membahas tentang gerakan literasi pada masa Abbasyiah, terkhusus dalam 

periode kekhalifaan Harun al-Rasyid dan Ma’mun al-Rasyid (786 – 833 M). Dalam 

ulasannya, dijabarkan berbagai hal yang menjadi pokok permasalahan. Mulai dari 

hakikat gerakan literasi, gerakan literasi yang diterapkan pada masa Abbasyiah, hingga 

dampak dari gerakan literasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan masa 

Abbasyiah.  

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif 

yang berdasar pada penelitian kepustakaan (library research). Kajian yang penulis teliti 

ini berkenaan dengan penelitian sejarah, maka penelitian ini menggunakan metode 

sejarah sebagai pemecahan masalah yang telah dirumuskan. 

Gerakan literasi dirumuskan sebagai upaya untuk membumikan, membudidayakan 

ataupun menggencarkan literasi. Dalam hal ini, segala aktifitas yang bertujuan untuk 

mencerdaskan. Jadi secara hakikat, apapun gerakan yang berkaitan dengan hal tersebut, 

maka disebut sebagai gerakan literasi.  

Perkembangan gerakan literasi pada masa Abbasyiah tak terlepas dari kehadiran 

buku yang berkembang dari masa ke masa. Mulai dari buku jenis perkamen, lontar 

hingga kertas. Buku-buku inilah yang dijadikan media dalam menggalang gerakan 

literasi. Gerakan literasi itu digalang dengan sebuah konsep yang memuat aspek teologis 

dan historis. Tentunya, kedua aspek tersebut bukanlah hal yang berseberangan dan 

terpisahkan, melainkan saling berkaitan.  

Gencarnya gerakan literasi masa Abbasyiah memberikan banyak kontribusi positif 

untuk peradaban Islam kala itu. Di bawah kepemimpinan Harun al-Rasyid, lahir 

sejumlah pusat gerakan literasi yang didirikan seiring berkembangnya konsep 

pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti kuttab, madrasah, masjid, perpustakaan, toko 

buku, istana, dan sebagainya. Di sisi lain, masa kepemimpinan Ma’mun al-Rasyid juga 

tak kalah memberi kontribusi kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa 

kepemimpinannya, telah lahir sejumlah tokoh ilmuan dan cendekiawan yang berasal dari 

latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Mulai dari ilmu agama hingga ilmu umum. 

Kemajuan ilmu agama meliputi tafsir Alquran, hadits, fiqih, tasawuf, dan lainnya. 

Sedangkan ilmu umum itu meliputi etika, matematika, filsafat, astronomi, kedokteran, 

dan lainnya.  

Sebagai impilkasi, Diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi lembaga dewasa 

ini (pemerintahan maupun  swasta) dalam menggalang gerakan literasi. Mengingat 

gerakan literasi menjadi salah satu aspek pemicu berkembanganya pengetahuan, 

sebagaimana yang tergambar dalam sejarah peradaban masa Abbasyiah. 

 

 

Kata Kunci: Gerakan Literasi, Abbasyiah, Harun al-Rasyid, Makmun al-Rasyid 
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Thesis Tittle : The Literacy Movement of the Abbasid Period (A Study on the 

Caliphates of Harun al-Rashid and Makmun al-Rashid) 

 

The major purpose of this research was to investigate the literacy movement during 

the Abbasid period, particularly during the caliphates of Harun al -Rashid and Makmun 

al-Rashid (783 – 833 AD). The research problems discussed in this study were the 

literacy movement implemented during the period of Abbasid as well as its influences 

on the development of knowledge. 

The methodological approach taken in this study was qualitative approach by using 

library research method. As the issue discussed in this research was related to Islamic 

history, the history method was adopted in this study in order to answer the research 

questions. 

The literacy movement has been understood as efforts to develop, preserve, and 

encourage the education and literacy. In this case, all activities conducted to enhance 

education could be considered as a literacy movement.  

The development of the literacy movement during the Abbasid period was initiated 

by the presence of various books which were used for years. The books were in the 

forms of parchment, papyrus, and paper. These books were used as media in enhancing 

the literacy movement. The literacy movement during that period was organized by 

using the concepts of theological and historical aspects. These aspects were evident to be 

interrelated which fasten the growth of knowledge and literacy. 

The incessant literacy movement of the Abbasid period was evident to give positive 

contributions to Islamic civilization. Under the leadership of Harun al-Rashid, various 

centers of literacy movement were established along with the development of 

knowledge. These centers consisted of kuttabs, madrasas, mosques, libraries, 

bookstores, palaces, and other educational facilities. Similarly, the leadership of 

Ma’mun al-Rashid contributed to the advancement of knowledge and sciences. During 

his leadership, many prominent scientists and scholars from different knowledge 

expertise were known. The progress of religious knowledge was also evident to be 

significant such as the knowledges related to the Qur'an, hadith, fiqh, Sufism, and others. 

In terms of the general sciences, the knowledge fields such as ethics, mathematics, 

philosophy, astronomy, and medicine were greatly developed. 

As an implication, it is expected that this research could be used as a reference for 

private and public institutions so that the literacy movement in Indonesia could be 

further developed. It is also expected that the educational institutions could learn from 

the fast development of knowledge and literacy during the period of Abbasid.  

 

Key Words: Literacy Movement, Abbasid, Harun al-Rasyid, Makmun al-Rasyid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Literasi adalah kunci peradaban dunia, Sebaik-baik gerakan adalah literasi, 

kehidupan tanpa literasi ibarat tubuh tanpa jiwa. Itulah beberapa rentetan kalimat 

perihal kesaktian dan kehebatan literasi. Dalam sejarah perjalanan kehidupan umat 

manusia, literasi senantiasa hadir sebagai pemantik berkobarnya sebuah peradaban. 

Bahkan, kebesaran peradaban suatu bangsa diukur dari sejauh mana bangsa tersebut 

bergelut dalam dunia literasi. Hanya saja, seberapa sakti pun kata literasi disuarakan, 

tentu tak berarti apa-apa jikalau tak ada ruang yang dijadikan pusat untuk 

menggerakkannya. Kita menyaksikan peradaban bangsa Mesir kuno yang berdiri 

kuat nan kokoh lantaran kehadiran perpustakaan Alexandria sebagai pusat kegiatan 

literasi (saat itu masih menyimpan koleksi berupa tablet dan papyrus), peradaban 

Yunani yang ditopang dengan perpustakaan Athenanya, serta Peradaban Islam yang 

dimasyhurkan dengan Bait al-Hikmahnya. Perpustakaan telah membuktikan 

perannya sebagai ”penjaga dan penerus” peradaban.1 

Tak dapat dielakkan, salah satu ruang yang selalu eksis dalam membumikan 

gerakan literasi dari masa ke masa adalah perpustakaan. Demikianlah urgennya 

peran perpustakaan sebagai pusat gerakan literasi dalam mengembangkan dan   

                                                           
1Muh Quraisy Mathar,”Sejarah Pengembangan Perpustakaan pada Masa Dinasti Abbasyiah”, 

Disertasi Sejarah Peradaban Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Makassar : Perpustakaan 

Syekh Yusuf UIN Alauddin, 2020), h 2 
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mencerdaskan kehidupan masyarakat hingga terlahirlah sebuah peradaban dunia 

yang maju. Meski tak bisa dipungkiri, tak hanya perpustakaan yang dijadikan pusat 

gerakan literasi. Ruang-ruang lain pun turut memiliki andil dalam gerakan itu. Seperti 

tempat ibadah, madrasah, toko buku, dan lainnya. 

Jejak gerakan literasi seperti di atas dapat dilihat pada masa peradaban Masa 

Abbasyiah, khususnya pada tahun sekitar 786 M - 833 M, dalam hal ini adalah masa 

Khalifah Harun ar-Rasyid hingga putranya Ma’mun al-Rasyid. Masa ini merupakan 

masa peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya, yang dalam sejarah dikenal 

dengan istilah masa keemasan.2 Pada masa ini, jejak-jejak perkembangan literasi 

meningkat dengan pesatnya seiring dengan perkembangan intelektualitas dan karya 

umat manusia, khususnya umat Islam.  

Masa Kekhalifahan Harun al-Rasyid hingga putranya, al-Makmun (786 M- 833 

M) menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti dalam menentukan objek 

analisanya, karena begitu banyak hal yang menarik dalam perkembangan peradaban 

Islam pada masa ini. khususnya, dalam hal perkembangan gerakan literasinya. Hal 

itulah yang mewarnai kelebihan masa ini jika dibandingkan dengan masa daulah 

sebelumnya atau khalifah-khalifah sebelumnya. 

Perkembangan gerakan literasi terjadi seiring dengan perkembangan Islam 

sebagai sebuah agama. Secara historis, perkembangan tersebut telah menarik 

perhatian dunia, baik untuk dianutnya sebagai jalan kehidupan ataupun hanya sekedar 

dikenalnya sebagai suatu peristiwa luar biasa yang telah terjadi di dalam masyarakat 

dari bangsa Arabia, Afrika, Eropa, hingga Asia. Dalam situasi tersebut, kemajuan 

                                                           
2 Ahmad Amin, “Islam dari Masa ke Masa”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h.124 
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tidak dapat dipungkiri dari adanya aktifitas literasi yang membangkitkan semangat 

menelusuri berbagai macam informasi bagi umat Islam, informasinya bukan saja 

persoalan-persoalan ritual keagamaan belaka, tetapi juga meliputi ilmu pengetahuan, 

seperti filsafat, ekonomi, matematika, dan sebagainya.3 

Gerakan literasi pada umumnya tidak mempunyai arti sama sekali di masa 

pemerintahan Daulah Umayyah. Barulah berkembang pesat pada masa Daulah 

Abbasiyah seiring dengan melesatnya kegiatan karang-mengarang, penerjemahan, 

penyalinan buku, dan sejenisnya. Sejak saat itu, literasi pun menjadi sesuatu hal yang 

menaruh perhatian.4 Sehingga, dijadikan sebagai gerakan untuk membangkitkan 

peradaban dan dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Salah satu bukti 

gerakan literasi gencar digalakkan pada masa Abbasyiah adalah kehadiran 

perpustakaan megah yang dikenal dengan nama Bait al-Hikmah yang dibangun oleh 

Khalifah Harun al-Rasyid dan kemudian dikembangkan oleh putranya, Khalifah al-

Makmun. 

Mengingat gerakan literasi di masa tersebut memiliki peran yang sangat urgen 

dalam perkembangan intelektual umat Islam, maka penulis tertarik untuk menggali 

secara mendalam tentang konsep gerakan literasi yang diterapkan pada masa tersebut. 

Tidak bisa kita pungkiri bahwa puncak kejayaan Islam bisa tercapai atas dasar adanya 

kesadaran dan semangat umat Islam itu sendiri untuk senantiasa membumikan, 

menggalakkan dan menggencarkan gerakan literasi. Hal ini berarti, konsep gerakan 

literasi yang diterapkan pada masa tersebut bisa diadopsi di era modern saat ini, 

                                                           
3Anis Mansuri, dkk, “Sejarah Perpustakaan Islam”, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN  Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2006), h.112 
4H.A.R. Gibb, “Islam dalam Lintasan Sejarah”, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara,1983), h.5 Winarno 

Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik (Bandung: Tarsio, 1995), h. 182 
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dalam rangka menumbuh-kembangkan peradaban ilmu pengetahuan di tengah 

masyarakat. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai konsep gerakan literasi 

pada masa Dinasti Abbasyiah kekhalifaan Harun al-Rasyid dan Ma’mun al-Rasyid 

(786 M-833M). Atas dasar itu, istilah Abbasyiah yang tertulis dalam penelitian ini 

sejatinya hanya tertuju pada periode kekhalifaan tersebut. 

Dalam rangka menspesifikkan penelitian, maka peneliti hanya akan mengkaji 

tiga hal pokok. Pertama, hakikat dari gerakan literasi. Kedua, gerakkan literasi yang 

digalakkan oleh kekhalifaan Harun al-Rasyid dan Ma’mun al-Rasyid. Ketiga, 

Dampak yang ditimbulkan dari gerakan literasi masa kekhalifaan Harun al-Rasyid 

dan Ma’mun al-Rasyid dalam pengembangan ilmu pengetahuan.  

Pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam 

menjelaskan pembahasan penelitian agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam 

memahami objek penelitian tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang 

akan dikembangkan peneliti, yaitu : 

1. Bagaimana hakikat gerakan literasi ? 

2. Bagaimana gerakan literasi pada masa kepemimpinan khalifah Harun al-Rasyid 

dan Ma’mun al-Rasyid ? 

3. Bagaimana pengaruh gerakan literasi pada masa khalifah Harun al-Rasyid dan 

Ma’mun al-Rasyid terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ? 
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas, penulis mencoba melakukan 

kajian pustaka yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan 

ruang lingkup masalah tentang konsep gerakan literasi di bawah kekhalifaan Harun 

al-Rasyid dan Ma’mun al-Rasyid. Diantara karya-karya tersebut adalah:  

Pertama, buku yang ditulis oleh Agus Rifai, tahun 2013 yang berjudul 

Perpustakaan Islam. Dalam buku ini dikupas secara tajam tentang perkembangan 

perpustakaan dan kontribusinya dalam membangun kejayaan peradaban Masa 

Abbasyiah yang luput dari perhatian sejarawan. 

Kedua, buku yang ditulis oleh Fernando Baez, tahun 2013 yang berjudul 

Penghancuran Buku dari Masa ke Masa. Buku ini memaparkan secara gamblang 

terkait perkembangan perpustakaan dari masa ke masa, mulai dari pengadaan 

sampai pada konspirasi pemusnahan dan penghancuran perpustakaan-perpustakaan 

yang berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. 

Ketiga, buku yang ditulis oleh Wahyudin Sumpeno, tahun 1994 yang berjudul 

Perpustakaan Masjid. Buku ini membahas tentang pembinaan dan pengembangan 

perpustakaan yang dilakukan di masjid-masjid dalam perjalanan sejarah peradaban 

Islam. Secara umum dibahas bagaimana masjid menjadi sarana peribadatan dan 

pengembangan pengetahuan. 

Keempat, buku yang ditulis oleh Ahmad Amin, tahun 1991 yang berjudul Islam 

dari Masa ke Masa. Di dalamnya memuat tentang pokok-pokok agama Islam dan 

berbagai peristiwa penting yang menentukan pasang surutnya sejarah peradaban 

Islam sejak awal mula kelahiran Islam hingga zaman kita sekarang ini. Selain itu, 
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buku ini juga mengupas masalah dan sebab musabab kelemahan umat Islam dengan 

cara mempelajari sejarahnya. 

Kelima, buku yang ditulis oleh Bernard Lewis, tahun 1998 yang berjudul 

Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah. Buku ini tidak terlalu banyak memberi 

interpretasi terhadap sejarah bangsa Arab, tetapi lebih menekankan pada pokok 

bahasan ke dalam garis himpunan data dan peristiwa sepanjang sejarah 

peradabannya. 

Keenam, buku yang ditulis oleh A. Syalabi, tahun 1990 yang berjudul Sejarah 

dan Kebudayaan Islam. Buku ini membahas segala peristiwa penting yang terjadi 

dalam perjalanan panjang sejarah peradaban Masa Abbasyiah, baik itu mengenai 

kegiatan keagamaan, perpolitikan, ekonomi, maupun persoalan-persoalan yang 

bersifat pengetahuan. 

Ketujuh, buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali, tahun 1993 yang berjudul 

Islam dan Tata Negara. Buku ini menjelaskan tentang fenomena sejarah Islam dan 

beberapa penjelasan tentang kondisi pemerintahan Islam pada zaman klasik, serta 

prestasi yang diraih dalam pengembangan pengetahuan. 

Kedelapan, buku yang ditulis oleh W. Montgomery Watt, tahun 1988 yang 

berjudul Politik Islam dalam Lintasan Sejarah . Buku ini secara gamblang 

membahas tentang keterkaitan Islam dengan persoalan perpolitikan,dalam buku ini 

berusaha menelusuri akar pemikiran dan permasalahan politik yang dijalankan 

dalam dunia Islam, yang tidak saja berdasar pada teori yang tertulis. Tapi, lebih 

berpijak praktek yang empiris. Aspek-aspek politik Islam di analisis secara kritis 

sampai pada masa pertemuannya dengan pemikiran politik Barat diabad modern. 
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Kesembilan, buku yang ditulis oleh Abu Hasan Ali Nadwi, 1987 yang berjudul 

Islam dan Dunia. Buku ini menggambarkan peran Islam dalam menyuguhkan 

peradaban di dunia. Prestasi-prestasi gemilang yang telah dipersembahkan Islam 

terhadap dunia, serta beberapa faktor kemunduran umat Islam dari kejayaan dan 

prestasinya. 

Kesepuluh, buku yang ditulis oleh Jonathan Lyons, tahun 2013 yang berjudul 

The Great Bait al-Hikmah. Buku ini mengulas dengan detail dan obyektif tentang 

proses perkembangan peradaban barat terinspirasi dan berhutang dari ilmuwan 

muslim. Dalam buku ini, juga dibahas tentang Bait al-Hikmah yang merupakan 

perpustakaan, pusat penelitian, dan tempat pertemuan para intelektual pada era 

Abbasiyah. 

Kesebelas, buku yang ditulis oleh J. pedersen, tahun 1996 yang berjudul Fajar 

Intelektualisme Islam. Buku ini menampilkan dengan cermat pernak pernik cikal 

bakal dunia industri perbukuan, yang menjadi tulang punggung intelektual Islam, 

mengurai kontribusi cendekiawan Muslim dalam dunia perbukuan, serta 

memperlihatkan betapa sulitnya melakukan perbanyakan dan penyebaran buku di 

masa itu. 

Kedua belas, disertasi yang ditulis oleh Muh Quraisy Mathar, tahun 2020 yang 

berjudul Sejarah Perkembangan Perpustakaan pada Masa Dinasti Abbasyiah. 

Disertasi ini membahas tentang perpustakaan Bait al-Hikmah pada masa 

Abbasyiah, baik yang berkaitan dengan perkembangannya, pengelolaannya, hingga 

dampak sosialnya. 
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Berdasarkan pengamatan penulis, dari beberapa referensi yang telah 

dipaparkan di atas, belum ada yang secara khusus dan rinci mengkaji tentang konsep 

gerakan literasi pada masa kekhalifaan Harun al-Rasyid dan Ma’mun al-Rasyid 

Sejauh ini yang telah dikaji adalah mengenai sejarah kepustakawanan Islam secara 

umum, sehingga konsep gerakan literasi yang menjadi salah satu aspek dunia 

kepustakawanan tidak terlalu banyak dipaparkan dan diuraikan. 

E. Kerangka Teoretis 

1. Kajian Teori 

a. Gerakan Literasi 

Pada dasarnya, gerakan literasi adalah bagian dari konsep 

kepustakawanan secara umum. Sebab, istilah kepustakawanan digunakan 

untuk mewakili segala aspek yang berkaitan dengan perpustakaan. Baik itu 

sejarahnya, strateginya, manajemennya, gerakannya, pengelolaannya, dan 

apapun yang sejenis dengan itu.5 Tentu saja termasuk juga di dalamnya 

adalah gerakan literasi. Oleh karena itu, konsep gerakan literasi sejatinya 

tidak jauh beda dengan konsep kepustakawanan secara umum. Karena 

gerakan literasi adalah bagian dari aktifitas kepustakawanan itu sendiri.  

Sebagai suatu konsep, istilah kepustakawanan khususnya dalam hal 

gerakan literasi setidaknya dapat menunjukkan dua aspek utama jikalau 

dihubungkan dengan kajian sejarah peradaban Islam. Kedua aspek yang 

dimaksud adalah teologis dan historis.6  

                                                           
5Agus Rifai, “Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik”,  (Jakarta : Rajawali Press, 2013) h. 10 
6Agus Rifai, “Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik”, h. 10 
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Aspek teologis adalah legitimasi teks ajaran agama yang mendukung 

adanya gerakan literasi. Sedangkan aspek historis merupakan segala 

aktifitas ataupun tradisi yang berlangsung pada perjalanan sejarah 

peradaban Islam yang ada kaitannya dengan gerakan literasi. 

b. Kekhalifaan Harun al-Rasyid 

Harun al-Rasyid terdata sebagai khalifah kelima dalam masa 

Dinasti Abbasyiah. Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa, Harun 

memiliki kepedulian lebih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada 

masanya. Tak heran, pada masa kepemimpinanya tercipta beragam 

kemajuan dari berbagai aspek kehidupan. Baik itu dalam hal sosial, agama, 

politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya.  

Harun Al-Rasyid dilahirkan di Ray pada tahun 150 H. Ia adalah 

putera dari Mahdi, seorang Khalifah Abbasiyah yang terkenal dengan 

kemampuan bersikap lunak terhadap lawan poitiknya. Dalam 

kesehariannya, Harun dikenal sebagai seorang yang dermawan dan 

memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas. Ia telah dipercaya oleh ayahnya 

dalam urusan pemerintahan dalam usia yang masih terbilang muda. Itu 

karena ia telah berhasil merebut benteng Samalu dalam kurun waktu  38 hari 

di usianya saat itu kurang dari 20 tahun. Ekspedisi Harun ke Byzantium 

menaikkan kekuatan politiknya. Ketika ia kembali, ia pun digelari “Al-

Rasyid”, yang berarti “Yang Mendapat Petunjuk”.7  

                                                           
7Benson Bobrick. “Kejayaan Sang Khalifah Harun Al Rasyid Kemajuan Peradaban Dunia Pada 

Zaman Keemasan Islam”, (Tanggerang: PT Pustaka Alvabet.2012) h. 39. 
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Harun al-Rasyid meninggal saat memimpin perang Thus, sebuah 

kota yang ada di wilayah Khurasan. Ia pun dikuburkan di lokasi wafatnya 

tepat pada tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 193 H / 809 M. Setelah ia 

meninggal, puteranya bernama Amin al-Rasyid segera dilantik. Saat 

ayahnya meninggal, Amin berada di Baghdad di tengah-tengah pasukan 

tentara. Setelah kabar kematian ayahnya sampai padanya, ia pun segera 

melakukan salat bersama kaum muslimin di tempat itu. Dia berkutbah serta 

memberitahukan kematian ayahnya kepada penduduk Baghdad.8  

Tak berselang lama memimpin, Amin al-Rasyid digantikan oleh 

saudaranya bernama Makmun al-Rasyid. Peralihan kepemimpinan mereka 

berlangsung secara tidak harmonis, sebab diselesaikan melalui jalur perang 

saudara. Dalam peperangan mencekam itu, Jenderal kepercayaan Ma’mun 

al-Rasyid berhasil memukul mundur pasukan Amin al-Rasyid dalam 

pertempuran Rayy. Hingga pada akhirnya Irak dan Baghdad yang 

merupakaan area kekuasaannya, berhasil direbut dan ditaklukkan. Amin al-

Rasyid dieksekusi, Ma’mun al-Rasyid menduduki jabatan khalifah tepat 

pada 813 M. 

c. Kekhalifaan Ma’mun al-Rasyid 

Nama lengkapnya adalah Abdullah Abul-Abbas Al-Ma’mun. Ia 

dilahirkan pada tahun 198-218 H/ 813-833 M. Al-Ma’mun dilahirkan enam 

                                                           
8Imam As Suyuthi. “Tarikh Khulafa’ Sejarah Para Penguasa Islam”, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar 

2012) h. 356 
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bulan lebih dulu dari saudara sebapaknya Al-Amin (194-198 H/809-813 

M).9 

Al-Ma’mun termasuk putra yang jenius. Sebelum usia 5 tahun ia 

dididik agama dan membaca Alquran oleh dua orang ahli yang terkenal 

bernama Kasai Nahvi dan Yazidi. Untuk belajar hadits, Harun Al-Rasyid 

menyerahkan kedua putranya Al-Ma’mun dan Al-Amin kepada Imam 

Malik di Madinah. Kedua putranya itu belajar kitab al-Muwatha, karangan 

Imam Malik sendiri dalam waktu yang sangat singkat, Al-Ma’mun telah 

menguasai ilmu-ilmu kesustraan, tatanegara, hukum, hadits, 

falsafah,astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Ia hafal 

Alquran begitu juga menafsirkannya. Harun Al-Rasyid pun mempercayakan 

anak-anaknya dengan memberi tanggung jawab penuh kepada guru pribadi. 

Al-Ma’mun berada di bawah bimbingan Ja’far Ibn Yahya seorang yang 

bijak dalam berbicara,bijaksana dalam berpikir, murah hati dan pemaaf . 

Ja’far juga mengusulkan kepada Harun untuk mencalonkan al-Ma’mun 

sebagai khalifah yang kemudian disambut baik oleh Harun.10 

Al- Ma’mun merupakan salah seorang tokoh Khalifah Abbasiyah yang 

paling terkemuka. Kebanyakan ahli-ahli sejarah berpendapat, tanpa 

ketokohan dan kemampuan Al-Ma’mun, niscaya peristiwa-peristiwa yang 

berlaku di zamannya itu pasti dapat mengganggu kerajaan Islam dan 

membawa kepada bahaya dan keruntuhan. Khalifah Abbasiyah ketujuh ini 

                                                           
9Ahmad Shalaby. “Sejarah dan Kebudayaan Islam”, (Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD 1991) 

h. 124 
10 Didin Saefuddin. “Zaman Keemesan Islam, Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasyiah”, 

(Jakarta : Grasindo 2002) h. 41 
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dikenal sebagai figur pemimpin yang dianugerahi intelektualitas yang 

cemerlang. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Kemampuan dan 

kesuksesannya mengelola pemerintahan dicatat dengan tinta emas dalam 

sejarah perjalanan peradaban umat Islam. Al-Ma’mun dinilai sebagai salah 

satu khalifah terbesar di Dinasti Abbasiyah. Pemerintahannya disebut 

sebagai masa keemasan Islam. Dia mempromosikan berbagai studi seni, 

filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dia mendorong dan menyukai diadakannya 

berbagai diskusi. Untuk mempromosikan ilmu pengetahuan ia pun 

mendirikan dan mengembangkan perpustakaan,observatorium dan lembaga 

ilmu pengetahuan lainnya. Banyak sarjana yang berprestasi berkembang dan 

dilindungi olehnya.11 Di sisi lain, Al-Ma’mun dikenal sebagai seorang 

khalifah Islam yang arif, bijaksana, tinggi akal, bagus budi pekertinya, 

mengutamakan kemerdekaan berpikir dan berdiskusi.12 

Al-Ma’mun jatuh sakit dan meninggal dunia tepat pada 18 Rajab 218 

H / 833 M di Badidun, suatu tempat yang berada di kawasan Romawi. 

Jasadnya lalu dibawa ke Tharsur dan dimakamkan disana.13 

2. Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis 

merancang model kerangka pikir yang menjadi titik tolak pembahasan dan 

analisis terhadap permasalahan pokok yang termaktub di rumusan masalah. 

                                                           
11Masudul Hasan. “History of Islam : Clasical Period 571-1258 C. E.” (Delhi : Adam Publishers 

1992) h 219 
12Ahmad Shalaby. “Sejarah dan Kebudayaan Islam”, h 289-290 
13As-Suyuti. “Tarikh Khulafa’”, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar 2001) h 407 
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Untuk lebih jelasnya, model kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada 

bagan yang tertera sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERAKAN LITERASI 

DAMPAK YANG DITIMBULKAN 

 DALAM PERKEMBANGAN  

PERADABAN ISLAM MASA ABBASYIAH 

KEKHALIFAAN  

MA’MUN AL-RASYID 

DINASTI 

ABBASYIAH 

KEKHALIFAAN  

HARUN AL-RASYID 

DAMPAK YANG DITIMBULKAN 

 DALAM PERKEMBANGAN  

PERADABAN ISLAM MASA ABBASYIAH 

1. Kuttab 

2. Pendidikan di Istana 

3. Toko Buku 

4. Majelis Kesusastraan 

5. Perpustakaan 

6. Masjid 

1. Ilmu Agama 

a. Tafsir 

b. Hadist 

c. Ilmu Kalam 

d. Ilmu Fiqhi 

e. Ilmu Tasawuf 

2. Ilmu Umum 

a. Etika 

b. Humaniora 

c. Filsafat 

d. Kedokteran 

e. Astronomi 

f. Matematika 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk mencari dan menjelaskan kembali 

sesuatu objek/data yang dilakukan dengan menggunakan suatu metode tertentu 

dan memerlukan ketelitian, kecermatan dan kepribadian dalam mengolah, 

informasi dari setiap data yang diperoleh. 

Metodologi adalah suatu pekerjaan yang ilmiah yang mencakup antara 

metode dengan pendekatan yang dilakukan dan berkenaan dengan instrumen, 

teori dan konsep yang dilakukan dan berkenaan dengan instrumen, teori dan 

konsep yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk 

menemukan, menguji, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Dapat dipahami bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pekerjaan 

yang bersifat ilmiah dan memerlukan ketelitian dan ketangkasan yang 

mencakup keterpaduan antara metode dengan pendekatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data yang ada hingga mencapai suatu tujuan 

yang logis dan empiris. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang 

berdasar pada penelitian kepustakaan (library research). Metode kualitatif 

adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

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

dijadikan sebagai sumber informasi. Namun, karena kajian yang penulis teliti 

ini berkenaan dengan penelitian sejarah, maka penelitian ini menggunakan 

metode sejarah sebagai metode pemecahan masalah yang telah dirumuskan. 
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2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data mengenai bahan-

bahan rujukan yang terkait erat dengan topik penelitian ini, diantaranya buku-

buku sejarah Islam masa klasik, buku sejarah perpustakaan Islam, dan buku 

perpustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Sebagai 

contoh adalah Perpustakaan Islam oleh Agus Rifai, Penghancuran Buku dari 

Masa ke Masa oleh Fernando Baez, Perpustakaan Masjid oleh Wahyudin 

Sumpeno, The Great Bait al-Hikmah oleh Jonathan Lyons, Fajar 

intelektualisme Islam oleh J. Pedersen, History of Arabs oleh Philip K. Hitti, 

dan lain-lain. 

3. Analisis Data 

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data adalah, sebagai berikut: 

a. Heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang bisa dijadikan data 

penelitian, baik melalui sumber lisan atau tertulis; 

b. Kritik, yaitu kritik sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk 

memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini, yang harus diuji adalah 

keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern, 

dan keabsahan tentang kesahihan sumber yang dikritik melalui kritik intern; 

c. Interpretasi, yaitu menganalisis fakta sejarah yang diperoleh dari sumber-

sumber sejarah. Dalam interpretasi ini sering terjadi subjektifitas dan 
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ketidakobjektifan dalam penelitian. Sehingga interpretasi sering juga disebut 

sebagai penyebab timbulnya subjektivitas dari penulis atau peneliti; 

d. Historiografi, yaitu cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil 

penelitian sejarah yang telah dilakukan. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dijabarkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui hakikat gerakan literasi 

b. Untuk memahami gerakan literasi yang diterapkan pada masa Harun al-

Rasyid dan Ma’mun al-Rasyid 

c. Untuk memahami dampak yang dihasilkan dari gerakan literasi pada masa 

Harun al-Rasyid dan Ma’mun al-Rasyid dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan ilmiah bagi sejumlah 

mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, dalam memahami lebih 

jauh tentang gerakan literasi yang digalakkan pada masa Harun al-Rasyid dan 

Ma’mun al-Rasyid. Di sisi lain, konsep gerakan literasi Islam yang dipaparkan 

dalam penelitian ini bisa diadopsi oleh lembaga kemasyarakatan apapun yang 

konsen dalam kegiatan-kegiatan literasi. Tujuannya, dalam rangka 

pengembangan masyarakat, bangsa, negara maupun agama. 
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BAB II 

HAKIKAT GERAKAN LITERASI 

A. Pengertian Literasi 

Sebelum lebih jauh berbicara tentang hakikat gerakan literasi, tentu saja terlebih dahulu 

kita harus memahami apa yang dimaksud dengan literasi. Dengan begitu, kita akan dengan 

mudah menjabarkan dan memetakan, aktifitas apa saja yang bisa dimasukkan dalam kategori 

gerakan literasi.  

Dalam memahami pengertian literasi, penulis akan menjabarkan dua item penting. 

Pertama, pengertian literasi secara umum. Kedua, pengertian literasi menurut sejumlah ahli. 

Lewat pembahasan ini, penulis akan mencoba mencari titik temu di balik keberagaman 

pendapat para ahli tentang literasi itu sendiri. 

Secara umum, literasi berasal dari bahasa inggris literacy, yang diadopsi dari bahasa Latin 

yaitu litera (huruf). Kata literasi sering pula diartikan sebagai keaksaraan. Namun, jika dilihat 

dari makna zahirnya, pengertian literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca dan 

menulis. Itulah yang menjadi sebab, kerap kali orang yang mahir membaca dan menulis disebut 

dengan istilah literat, sedangkan orang yang tidak mampu membaca dan menulis diistilahkan 

iliterat (buta aksara).1 

Tentu saja makna literasi tak hanya sampai disitu saja, sebab cakupannya luas dan bisa 

masuk ke dalam segala aspek kehidupan. Itulah sebabnya, banyak ahli yang meluangkan waktu 

                                                           
1Tumiarti, “Perbedaan Kemampuan Membaca dan  Kemampuan Mebulis Siswa di Sekolah Ber’KTSP’ 

dengan Ber’K13’ (Sebuah Kajian di Empat SMP Negeri Kutasari yang Menerapkan Gerakan Literasi Sekolah 

Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2017/2018)”, Tesis Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas Muhammadiyah Purwakerto (Purwakerto : Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 

Purwakerto, 2018), h 14 
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untuk memberi tanggapan dan pendapat yang lebih lugas dan jelas terkait tentang seluk-

beluk literasi. Berikut beberapa ulasan para ahli tentang pengertian literasi : 

1. Richard Kern 

Menurut Kern, literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, 

serta kebudayaan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks.2 Dari 

penjelasan tersebut, Kern menekankan bahwa literasi tak cukup jika hanya mengandalkan 

kemampuan membaca dan menulis saja. Akan tetapi, juga memerlukan sebuah kepekaan 

yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara objek yang tekstual dan kontekstual.  

Sederhananya, literasi dinilai berdasar pada tingkat kemampuan seseorang untuk 

berefleksi secara kritis tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, Kern juga 

hendak menggambarkan bahwa literasi sejatinya adalah merupakan peristiwa sosial yang 

dilengkapi keterampilan untuk menciptakan dan menginterprestasikan makna melalui teks. 

Literasi membutuhkan kemampuan untuk mengampanyekan dan memperoleh informasi 

dalam bentuk tulisan.  

2. Ali Romdhoni 

Senada dengan apa yang dijabarkan oleh Kern, Romdhoni juga menjelaskan bahwa 

dalam dunia literasi, dibutuhkan kemampuan seseorang dalam memahami fenomena sosial 

untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan. Menurutnya, 

literasi kini tidak lagi hanya berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis teks 

saja, itu karena teks telah diperluas maknanya sehingga mencakup beragam hal.  Ada teks 

yang tertuang dalam bentuk visual, audiovisual hingga dimensi kompiterisasi.  

                                                           
2Richard Kern. Literacy and Languange Teaching. (Oxford: Oxford University Press 2000), h.16 
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Atas dasar itu, dalam era teknologi sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu 

masyarakat dikatakan memiliki budaya literasi ketika masyarakat tersebut memiliki 

kemampuam dalam memanfaatkan informasi untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu 

pengetahuan.3, 

3. Triwati Rahayu 

Berbeda dengan Kern dan Romdhoni, Rahayu justru menjabarkan pengertian literasi 

secara lebih sempit. Dalam hal ini, hanya memposisikan literasi sebagai aktifitas yang 

identik dengan membaca dan menulis saja. Ia memaparkan bahwa literasi merupakan 

aktifitas membaca dan menulis yang terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya.4 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat difahami bahwa apapun bentuk aktifitas yang 

bermuara ke nuansa membaca dan menulis, maka bisa dimasukkan dalam kategori literasi. 

Hanya saja, perlu pula dipertegas bahwa yang dimaksud membaca dan menulis disini mesti 

ditopang oleh misi pencerdasan yang ujungnya akan bermuara pada pengembangan 

pengetahuan, bahasa serta budaya. 

4. Kemendikbud RI 

Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) 

turut memberikan pendapat tentang pengertian literasi. Menurutnya, literasi merupakan 

kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktifitas, antara lain membaca, menulis dan berbicara.5 

                                                           
3Ali Romdhoni. Alquran dan Literasi : Sejarah Rancang Bangun Imu-ilmu Keislaman.(Depok: Literatur 

Nusantara 2013), h.90 
4Triwati Rahayu. Penumbuhan Budi Pekerti Melalui Gerakan Literasi Sekolah. (The Progresisive and Fun 

Education Seminar Online : publikasiilmiah.ums.ac.id 2016), h 29 
5Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah (Jakarta : Kemendikbud, 

2016) h 8 
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Dalam penjelasan tersebut, kata akunci literasi adalah “cerdas”. Dalam hal ini, aktifitas 

apapun yang dilakukan oleh seseorang, jika memanfaatkan kecerdasan dalam prosesnya, 

maka hal itu masuk kategori literasi. Lebih tepatnya, Kemendikbud hendak menyampaikan 

bahwa literasi adalah kemampuan menginovasikan segala hal yang diperoleh menjadi 

sesuatu yang bermanfaat untuk sekitar. Baik itu bagi individu ataupun kelompok 

masyarakat. 

5. UNESCO 

Tak hanya lembaga lokal dan nasional, isu literasi ternyata juga menarik perhatian mata 

internasional. Hal itu dibuktikan dengan maraknya lembaga yang turut andil memberikan 

kepedulian terkait segala hal yang berkaitan dengan literasi. Kepedulian itu diejawantahkan 

melalui argument mereka dalam menyikapi isu literasi. Salah satu lembaga internasional 

yang menunjukkan hal itu adalah United Nations Educational, Scientifik and Cultural 

Organization (UNESCO). Sebuah lembaga yang berada di garda terdepan dalam 

mendukung perdamaian dan keamanan dengan mepromosikan kerja sama antar negara 

melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.  

Menurut Unesco, Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, 

communicate and compute, using printed and written materials associated with varying 

contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their 

goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community 

and wider society. (Literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, 

menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan dicetak dan menulis 

bahan-bahan yang terkait dengan konteks yang berbeda-beda).6  

                                                           
6Unesco. The Global Literacy Challenge,(Paris: GAW, 2008) h 12-13 
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Berdasarkan definisi tersebut, UNESCO memberikan gambaran bahwa seiring 

berkembangnya zaman, pemahaman terkait literasi juga semakin berkembang. Literasi 

tidak hanya diartikan sebagai membaca dan menulis saja, namun mencakup seluruh aspek 

yang berkaitan tentang perolehan informasi maupun ilmu pengetahuan, apa dan bagaimana 

pun prosesnya. 

Penulis telah memaparkan sejumlah pendapat ahli terkait pengertian literasi. Dalam 

pemaparan mereka, ada yang menjabarkan literasi secara sempit, ada pula yang menjelaskannya 

secara lebih luas. Hanya saja, di balik perbedaan gambaran mereka, tentu saja ada titik temu 

yang bisa ditarik sebagai benang merah untuk kemudian digunakan sebagai kesepakatan umum 

terkait tentang pengertian literasi itu sendiri. Dari beragam ulasan tersebut, para ahli bersepakat 

bahwa literasi adalah segala aktifitas yang misinya berujung pada perolehan informasi, ilmu 

ataupun pengetahuan. Baik itu membaca, menulis, menelaah, meneliti, atau aktifitas apapun 

yang sejenis dengan itu. 

 

B. Hakikat Gerakan Literasi 

Dalam pembasahan sebelumnya, penulis telah menjabarkan tentang pengertian literasi. 

Baik itu secara umum, maupun yang digambarkan oleh para ahli. Dari pembahasan di atas, 

dapat ditarik sebuah konklusi bahwa literasi adalah segala aktifitas yang cita-citanya berujung 

pada perolehan informasi, ilmu ataupun pengetahuan, terlepas prosesnya dilakukan dengan cara 

apa. Sederhananya, literasi adalah aktifitas yang dilakukan dengan tujuan mencerdaskan. 

Setelah mengetahui pengertian tentang literasi, penulis selanjutnya akan menjabarkan 

tentang hakikat gerakan literasi. Jika ditinjau dari penjelasan di sub sebelumnya, maka gerakan 

literasi dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk membumikan, membudidayakan 
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ataupun menggencarkan literasi. Dalam hal ini, segala aktifitas yang bertujuan untuk 

mencerdaskan. Jadi hakikatnya, apapun gerakan yang berkaitan dengan hal tersebut, maka 

disebut sebagai gerakan literasi. Oleh karena cita-citanya untuk mencerdaskan, maka tak heran 

jikalau banyak lembaga yang turut mengusung gerakan tersebut. Salah satunya adalah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia (Kemendikbud RI) dengan 

jargon Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang diusungnya. Tentu saja gerakan itu dibentuk 

bukan sebatas formalitas belaka. Namun ada cita-cita mencerdaskan yang ingin dicapai di 

dalamnya. Sebagaimana pengertiannya, GLS adalah upaya untuk menumbuhkan kemampuan 

peserta didik dalam mengakses, memahami dan menggunaakan sesuatu secara cerdas melalui 

berbagai aktifitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan/atau berbicara.7 

Gerakan literasi memiliki cakupan yang cukup luas, sejumlah pakar pun telah memetakan 

beragam jenis aktifitas yang masuk dalam kategori gerakan literasi. Salah seorang ahli yang 

menjabarkan hal tersebut adalah Brian Ferguson.  

Menurutnya, ada beragam jenis gerakan literasi,8 yaitu sebagai berikut: 

1. Literasi Dasar (Basic Literacy) 

Literasi jenis ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan untuk mendengarkan, 

berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (counting) berkaitan dengan 

kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi 

(perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (drawing) berdasar 

pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. 

                                                           
7Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah (Jakarta : Kemendikbud, 

2016) h 8 
8Brian Ferguson. Information Literacy (Online : bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) 
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2. Literasi Perpustakaan (Library Literacy) 

Maksudnya, literasi perpustakaan merupakan pemahaman tentang keberadaan 

perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya literasi 

perpustakaan, antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan 

nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodical. 

Selain itu, literasi perpustakaan juga hadir memberikan pemahaman tentang Dewey 

Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan 

perpustakaan, serta memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki 

pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, 

penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.  

3. Literasi Media (Media Literacy) 

Pengertian jenis literasi ini yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media 

yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media 

digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Secara gamblang saat ini 

bisa dilihat di masyarakat kita bahwa media lebih sebagai hiburan semata. Kita belum 

terlalu jauh memanfaatkan media sebagai alat untuk pemenuhan informasi tentang 

pengetahuan dan memberikan persepsi positif dalam menambah pengetahuan.  

4. Literasi Teknologi (Technology Literacy) 

Literasi teknologi yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi 

seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam 

memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk mencetak, 

mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman 

menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di dalamnya mencakup menghidupkan 
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dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta menjalankan program 

perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi 

saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan 

masyarakat. 

5. Literasi Visual (Visual Literacy) 

Pengertian literasi jenis ini adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan 

literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan 

memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap 

materi visual yang setiap hari membanjiri kita, baik dalam bentuk tercetak, di televisi 

maupun internet, haruslah terkelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak 

manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan. 

Berdasarkan pemamaparan di atas, lagi-lagi penulis ingin menegaskan bahwa hakikat dari 

gerakan literasi adalah segala upaya untuk membumikan, membudidayakan ataupun 

menggencarkan aktifitas literasi. Dalam hal ini, aktifitas yang identik dengan perolehan informasi, 

ilmu atau pun pengetahuan dalam rangka mencapai cita-cita mencerdaskan. Apapun upaya yang 

berkaitan dengan hal tersebut, maka masuk dalam kategori gerakan literasi. 
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BAB III 

GERAKAN LITERASI MASA ABBASYIAH 

(KEKHALIFAAN HARUN AL-RASYID DAN MA’MUN AL-RASYID) 

 

A. Perkembangan Gerakan Literasi Masa Abbasyiah 

Masa dinasti Abaasyiah merupakan masa dimana Islam mencapai puncak 

kejayaannya. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat. Begitu 

banyak kontribusi ilmu yang disuguhkan oleh cendikiawan-cendikiawan muslim 

pada masa ini. Kontribusi tersebut dapat kita lihat pada upaya Harun al-Rasyid dan 

Putranya al-Makmun ketika mendirikan sebuah akademi pertama, dilengkapi 

dengan perpustakaan yang menyediakan ribuan koleksi buku bahan pustaka untuk 

dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat.1  

Perpustakaan tersebut dijadikan sebagai pusat gerakan literasi dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga merangsang lahirnya cendikiawan-

cendikiawan muslim yang masyhur, seperti Ibnu Sina, al-Khawarizm, Ibu Rusyd, 

dll. Tradisi gerakan literasi kala itu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari dunia 

perbukuan. Buku merupakan salah satu bentuk media penyimpanan informasi yang 

paling banyak dikenal masyarakat dan merupakan salah satu jenis koleksi yang 

paling mendominasi di berbagai perpustakaan, toko buku, masjid, madrasah, dan 

                                                           
1 Ajid Thahir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h.50 
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lainnya. Buku memiliki peran penting dalam gerakan literasi, sebab melalui bukulah 

penyebarluasan informasi maupun ilmu pengetahuan itu terjadi. Kemajuan 

pengetahuan yang pernah dicapai umat Islam pada masa klasik tidak terlepas dari 

adanya peran buku sebagai medianya. Dalam sejarah kepustakawanan dunia Islam, 

buku yang tersebar luas pada masa itu berasal dari berbagai bahan. Seperti, 

perkamen, lontar, ataupun kertas.2  

Buku-buku yang dihasilkan oleh para penulis Muslim memiliki karakteristik 

yang khas, baik secara fisik maupun isi. Buku-buku yang diterbitkan di dunia Islam 

memiliki nilai estetika yang tinggi, di samping juga sangat memperhatikan nilai-

nilai moral keagamaan (etika).3 Kedua dimensi inilah yang kemudian menjadikan 

koleksi-koleksi buku pada masa Masa Abbasyiah sangat berbobot dan memiliki 

nilai informasi yang berkualitas. 

1. Buku dari segi fisik 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perjalanan sejarah 

gerakan literasi masa Abbasyiah, tidak lepas dari peran buku sebagai medianya. 

Secara fisik, buku memiliki nilai estetika tinggi. Betapa tidak, tulisan-tulisan 

yang digunakan untuk menulis suatu buku mendapat sentuhan kaligrafi yang 

indah. Disamping itu, buku juga dijilid sedemikian rupa sehingga kelihatan rapi 

                                                           
2J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia Arab. 

(Bandung: Mizan, 1996), h.88 
3Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.167 
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dan mudah diakses. Buku pada masa peradaban Abbasyiah (terkhusus masa 

kekhalifaan Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun), berasal dari berbagai jenis 

bahan, seperti perkamen, lontar, dan kertas. Berikut ini uraian mengenai fisik 

buku yang berasal dari berbagai jenis bahan tersebut. 

a. Perkamen 

Perkamen adalah media yang digunakan untuk melestarikan nilai 

informasi yang diabadikan melalui bentuk tulisan. Perkamen dibuat dari kulit 

binatang. Seperti, kulit sapi, kambing, biri-biri, unta, domba ataupun keledai. 

Sejarah telah mencatat bahwa, pemilik sebuah dokumen yang ditulis di atas 

kulit (perkamen) pada masa Masa Abbasyiah adalah Khalifah al-Makmun, 

putra Harun al-Rasyid (813 M).4 

Perkamen lebih banyak digunakan untuk menulis Alquran meskipun 

tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga karya-karya lainnya yang diabadikan 

melalui perkamen. Akan tetapi, manuskrip dalam bahasa Arab yang ditulis di 

atas perkamen jarang ditemui. Pada zaman dinasti Umayyah (661 M-680 M) 

perkamen dijadikan sebagai media menulis segala keperluan administrasi. 

Begitu pula halnya pada zaman dinasti Abbasiyah (750 M-1258 M). Akan 

tetapi, perkamen juga bisa digunakan sebagai media untuk menulis dan 

menyimpan karya-karya pengetahuan para cendekiawan muslim pada zaman 

itu, meskipun jumlahnya sangat terbatas. Alasan mengapa perkamen tak 

                                                           
4J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia Arab., 

h.80 
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banyak digunakan untuk buku-buku Islam adalah karena harganya yang 

mahal, sehingga orang harus mencari alternatif lain pada bahan yang lebih 

murah.5 

b. Lontar 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perkamen jarang digunakan 

sebagai media untuk mengabadikan sebuah tulisan atau informasi Islam, 

dikarenakan harganya yang mahal. Oleh karena itu, masyarakat Islam pada 

zaman Abbasiyah harus menjatuhkan pilihannya pada bahan yang lebih 

murah. Pada saat itu yang dipilih adalah lontar. Bangsa Arab menyebut nama 

lontar dengan “bardi” : istilah fafir dan babir, yang merupakan arabisasi dari 

istilah bahasa Mesir-Yunani Papyros. Lembaran-lembaran itu diproduksi di 

sejumlah bengkel kerja dan diekspor dalam jumlah besar. Khalifah pada masa 

Umayyah maupun Abbasiyah cenderung lebih suka menggunakan Lontar dari 

pada perkamen untuk kebutuhan surat-menyurat, karena tulisan pada lontar 

tidak dapat dihapus sehingga keaslian dan keotentikan surat-surat khalifah 

terjaga dan tak ada yang dapat mengubah dan memanipulasi. Aksi pemalsuan 

suatu karya pada zaman itu sangat diwaspadai.6  

                                                           
5J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia Arab., 

h.83-84 
6J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia Arab., 

h.83 
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Keterkaitan Dinasti Abbasiyah pada lontar terlihat dalam upaya 

menciptakan industri lontar di Irak. Orang yang paling bertanggung jawab atas 

ini adalah khalifah al-Mu'tashim, yang mendirikan istana baru di Samara, 

yang kemudian menjadi pusat pemerintahan selama bertahun-tahun (836 M-

878 M). Al-Mu'tashim mendirikan pabrik lontar disini dengan 

mempekerjakan pegawai-pegawai yang didatangkan langsung dari Mesir. 

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa perkembangan kegiatan industri lontar 

di Irak tidak terlepas dari kontribusi peradaban Mesir waktu itu. Upaya untuk 

memperkenalkan lontar di Irak, mencerminkan keinginan agar propinsi utama 

itu terbebas dari impor. Upaya ini juga dilakukan untuk menutupi dan 

mengobati kecemasan para khalifah jikalau saja suatu hari nanti para 

pegawainya kehabisan alat-alat tulis yang menyebabkan para pejabat tidak 

dapat menjalankan kebutuhan ekonomi.7 

Pertumbuhan pesat dunia literatur yang mendapat momentum sejak 

tahun 786 M (Khalifah Harun al-Rasyid) ke seluruh dunia Islam, 

menyebabkan kebutuhan akan alat tulis menulis semakin bertambah. Hal ini 

belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif dan 

solusi dalam mengantisipasi problem tersebut. 

 

 

                                                           
7J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia Arab., 

h.84 
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c. Kertas 

  Telah dipaparkan sebelumnya bahwa, berkembang pesatnya literatur 

Arab pada Tahun 786 M menyebabkan kebutuhan akan alat tulis menulis 

semakin bertambah. Namun tepat ketika masalah itu timbul, muncullah 

pemecahannya dengan masuknya industri kertas ke dunia Islam. 

  Lontar dan kertas tentu saja memiliki perbedaan yang cukup signifikan. 

Lontar diambil langsung dari tanaman, sedangkan lembaran kertas diciptakan 

secara artifisial dari suatu cairan yang dibuat dari serat tanaman dan diproses 

secara khusus. Kertas pada mulanya diciptakan oleh orang-orang China pada 

105 SM. Bahan mentah untuk produksi ini adalah serat kertas terbaik dari 

pohon murbei dan cabang-cabang pohon bambu muda, ditambahkan dengan 

kain perca, batang serta serat rami.8 

Pada awal abad kedelapan, bangsa Arab menjajah Transoxiana dan 

propinsi-propinsi di timur lainnya, hingga mencapai perbatasan China. 

Selama terjadinya pertempuran antara dua pembesar Turki (Farghana dan 

Syasi, Tashkent yang sekarang), salah satu pihak mendapat bantuan dari 

China. Keikutsertaan China dalam pertempuran tersebut menyebabkan kedua 

pembesar Turki itu jatuh dalam kekuasaan China. Melihat situasi dan kondisi 

tersebut, pada tahun 751 M bangsa Arab yang kaya pun tertarik pula untuk 

                                                           
8J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia Arab., 

h.83 
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ikut campur. Pada akhirnya, bangsa Arab berhasil menaklukkan kedua 

pembesar Turki yang bertikai tersebut di sebuah kota kecil di pinggiran 

Samarkand (daerah pemukiman wakil gubernur Arab saat itu). Kemenangan 

Arab dalam pertempuran tersebut membuat Samarkand dipenuhi tawanan. Di 

antara para tawanan ada yang berasal dari China, yang merupakan pembuat 

kertas, dan merekalah yang memperkenalkan metode pembuatan kertas dari 

China kepada orang Islam.  

Ekspansi wilayah yang terjadi pada zaman Abbasiyah begitu banyak 

menghasilkan keuntungan bagi kalangan muslim saat itu. Salah satu dampak 

penting itu adalah pengambilan teknologi kertas China yang luar biasa. 

Sebuah alat bantu hebat bagi upaya pengembangan intelektual yang mulai 

terbentuk pada masa dinasti Abbasiyah.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, tahanan China 

mengajarkan kepada pihak muslim dalam proses pembuatan kertas dari kain 

linen dan tumbuhan rami. Cerita ini memang masih diragukan kebenarannya, 

tetapi uraian umumnya mengenai alur teknologi kertas dari China dan Asia 

Tengah ke bangsa Arab sepertinya masuk akal. Setelah penaklukan tersebut, 

pihak muslim pun berinisiatif untuk membangun pabrik kertas sendiri. Pabrik 

kertas pertama di Baghdad berdiri pada tahun 795 M. Atas dasar itu, ibu kota 
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Abbasiyah ini kemudian bisa berkembang dan dilirik orang banyak dengan 

pasar alat tulisnya yang sangat bagus.9  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa berbagai jenis 

buku yang ada pada masa Abbasyiah masing-masing memiliki kualitas 

ketahanan fisik yang berbeda, dikarenakan dalam proses pembuatan buku 

tersebut berasal dari bahan yang berbeda pula. Perkamen dari kulit binatang, 

lontar diambil langsung dari tanaman dan lembaran kertas diciptakan secara 

artifisial dari suatu cairan yang dibuat dari serat tanaman dan diproses secara 

khusus. Tidak peduli dari mana bahan tersebut berasal, masyarakat Arab pada 

umumnya menyebut goresan-goresan yang mengandung nilai informasi 

sebagai kitab (buku). Baik yang berasal dari perkamen, lontar, atau pun kertas.10 

Sejak dunia perbukuan pada masa Abbasyiah semakin pesat, tradisi 

literasi pun berkembang, semuanya tumbuh dengan subur bersamaan dengan 

maraknya perbukuan di dunia Islam saat itu. Hal ini pulalah yang 

melatarbelakangi inisiatif dibangunnya perpustakaan besar di Baghdad 

terealisasikan. Perpustakaan tersebut bernama Bait al-Hikmah, yang juga 

berfungsi sebagai pusat riset, penerjemahan, penulisan karya, penyalinan, atau 

pun diskusi karya. 

                                                           
9Jonathan Lyons, The Great Bait Al-Hikmah : Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat 

.(Bandung: Mizan Media Utama, 2013), h.81 
10 J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia 

Arab., h.17 
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2. Buku dari segi isi / nilai informasi 

Dalam sejarah perbukuan di dunia Islam, isi atau nilai informasi yang 

terdapat dalam buku-buku Islam tidak pernah terlepas dari nilai-nilai moral 

keagamaan (etika), sehingga apa yang tertuang dalam sebuah buku akan 

senantiasa berbanding lurus dengan pesan-pesan moral dan etika keagamaan. 

Jadi, siapapun yang menyebarkan dan melestarikan buku pada masa Abbasyiah, 

sejatinya juga melestarikan dan menyebarkan nilai keagamaan itu sendiri.  

Adapun gambaran umum isi buku yang diterbitkan pada masa peradaban 

Abbasyiah (786-833M), antara lain: 

a. Diawali dengan Kalimat Basmalah 

 Buku-buku muslim masa Abbasyiah selalu dimulai dengan kalimat 

Basmalah. Kemudian, diikuti dengan pujian kepada Allah Swt, dan rasul-Nya, 

keluarga rasul, serta pada sahabat.11 Hal ini dilakukan, karena merupakan 

salah satu rangkaian dari ajaran Islam yang menganjurkan pada setiap muslim 

untuk memulai suatu aktifitas dengan bacaan Basmalah, termasuk dalam 

menyusun atau menulis buku. Sebab menurut Nabi SAW, segala sesuatu yang 

tidak di mulai dengan basmalah maka hasilnya tidak akan sempurna. 

 

حِيْمِ فَهُوَ أبَْترَُ  حْمنِ الرَّ  كُلُّ أمَْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يبُْدَأُ فيِْهِ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّ

                                                           
11Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.169 
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Terjemahnya : 

“Semua perkara baik yang tidak dimulai mengerjakannya dengan 

bacaan Bismillaahirrahmaanirrahim, maka akan terputus (sia-sia belaka).12 

 

b. Setiap Subjek Disertai Kutipan Ayat Suci Al-Qur'an 

Sebelum penulis atau pengarang memulai suatu subjek, terlebih dahulu 

dalam pengantarnya mengungkapkan kalimat-kalimat umum dengan disertai 

kutipan ayat-ayat Al-Quran yang dipilih dengan teliti untuk mendekati 

permasalahan sambil menarik perhatian pembaca kepada maksud yang 

dikandungnya.13 Perpindahan dari satu subjek atau pokok persoalan ke 

persoalan lainnya, biasanya ditandai dengan ungkapan “Amma Ba'du”14 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisa bahwa aktivitas 

menyelipkan ayat suci Al-Qur'an dalam setiap subjek merupakan bentuk 

perwujudan dakwah terdapat masyarakat untuk senantiasa berjalan menuju 

jalan ilahi. Oleh karena itu, buku-buku pada masa Abbasyiah kerap menggugah 

hati siapapun yang membacanya. Karena terselip kalam ilahi yang merupakan 

pesan-pesan suci yang dapat menggetarkan hati dan menentramkan jiwa. 

c. Kalimat Do'a dalam Pengantar 

Dalam hal kalimat pengantar buku, penulis atau pengarang memohon 

kepada Allah Swt agar diberikan berkah dan kekuatan dalam merampungkan 

                                                           
12 Ibnu Katsir, At-Tafsirul Qur’anil Azhim. (Beirut : Darul Fikr, s.a), Juz I 
13Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.170 
14J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia 

Arab., h39 
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dan menyelesaikan penulisan bukunya. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan 

ketidakberdayaan seorang hamba terhadap segala sesuatu yang terjadi di muka 

bumi ini, termasuk dalam persoalan menulis buku.  

Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, manusia tidak 

memiliki daya maupun upaya terhadapnya, melainkan atas dasar kekuasaan 

Tuhan. Hanya Allah Swt pemilik segala kekuasaan, ةَ إلِاَّ بِاللَّه  Aku) لَا حَوْلَ وَلَا قوَُّ

bertawakal hanya kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah). 

d. Kalimat Judul yang Mengandung Nilai Seni 

Dalam hal pembuatan judul buku, para penulis Muslim mempunyai 

kebiasaan memberikan judul-judul bukunya dengan kalimat yang mengandung 

nilai seni dan sastra. Hal ini pulalah yang mendorong masyarakat untuk tertarik 

membaca karya tersebut, karena isinya sangat akrab dengan nilai kesenian dan 

kesusastraan. Misalnya, buku karya Imam al-Ghazali seperti Fathul qulub 

(Pembuka Hati), al-munqidz min al-dlalal (Petunjuk dan Kesesatan). Begitu 

pula buku karya Imam Syafi’i seperti ar-Risalah (surat), Kitab al-umm (Karya 

Umum), dan lain-lain. Semua karya tersebut mengandung nilai seni dan sastra 

yang dalam, sehingga secara tidak gambalang menggambarkan isi yang 

dikandungnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan kecintaan 

penulis Muslim terhadap seni dan keindahan itu sendiri. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya firman Allah dalam surah al-Hujurat / 49 : 7, sebagai berikut: 

 



36 
 

 
 

يْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فيِْ قلُوُْبِكُمْ    … وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِليَْكُمُ الْاِ

Terjemahnya : 

“Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan 

menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu”15. 

 

e. Pencantuman Rujukan Literatur 

Buku-buku yang ditulis oleh pengarang muslim telah memenuhi satandar 

ilmiah, terutama berkenaan dengan tercntumnya sumber-sumber literatur yang 

dirujuknya.16 Hal ini menandakan bahwa,para pengarang Muslim mempunyai 

sifat kejujuran yang tinggi untuk mengakui karya orang-orang yang dikutipnya. 

Meskipun, pada masa itu belum ada penetapan hukum terkait plagiat, karena 

kejujuran merupakan salah satu rangkaian syariat Islam yang wajib untuk 

dijunjung tinggi dan diamalkan. 

Berdasarkan gambaran umum terakait isi buku pada zaman Abbasyiah di 

atas, kita dapat melihat bahwa buku pda masa tersebut berbanding lurus dengan 

nilai Islam itu sendiri. Beberapa penjelasan di atas juga menununjukkan bahwa, 

buku-buku yang terbit dalam tradisi kepustakawanan Islam tidak hanya 

memerhatikan pada kualitas fisik buku. Akan tetapi, juga pada segi kualitas 

isinya, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral 

                                                           
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin. 

(Surabaya: Fajar Mulia, 2007), h.960 
16Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.170 
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keagaamaan. Sehingga, siapapun yang melestrikan buku, pada dasarnya mereka 

juga melestarikan nilai dan moral keagaamaan itu sendiri.  

B. Konsep Gerakan Literasi Masa Abbasyiah (786 M- 833 M) 

Pada bagian ini akan dibahas tentang konsep gerakan literasi masa Abbasyiah, 

yang merupakan salah satu dari rangkaian tradisi dalam kepustakawanan itu sendiri. 

Oleh karena itu, konsep gerakan literasi sejatinya tidak berbeda dengan konsep 

kepustakawanan secara umum. Karena, gerakan literasi merupakan bagian dari 

tradisi kepustakawanan itu sendiri.  

Sebagai suatu konsep, istilah kepustakawanan pada masa Abbasyiah 

khususnya dalam hal gerakan literasi  setidaknya dapat menunjukkan dua aspek 

utama, yaitu aspek teologis dan aspek historis 

1. Aspek Teologis 

Aspek teologis dalam hal gerakan literasi masa Abbasyiah menunjukkan 

aspek ajaran Islam yang berkaitan tentang hal tersebut. Sebagaimana keilmuan 

lainnya seperti sains, sosiologi, ekonomi, politik, dan hukum, maka ilmu 

perpustakaan juga merupakan bagian dari keilmuan yang juga memiliki landasan 

teologis dalam ajaran Islam.17 

Al-Qur'an merupakan sumber pokok ajaran Islam yang turun dan hadir 

sebagai pembawa cahaya petunjuk kepada manusia menuju jalan yang sebaik-

                                                           
17Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.10 
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baiknya.18 Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Isra’ / 17 : 9, sebagai 

berikut: 

 اِنَّ هٰذَا الْقرُْاٰنَ يهَْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اقَْوَم

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk menuju jalan yang sebaik-

baiknya”.19 

 

Selain daripada itu, Al-Qur'an juga merupakan sumber inspirasi dan 

landasan dalam pengembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sebagai 

kitab suci terakhir, Al-Qur'an bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala 

disiplin ilmu, Al-Qur'an adalah karya Allah SWT yang agung dan bacaan mulia 

serta dapat dituntun kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan menghadapi 

tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih (Sophisticated).20 

Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat 

berbagai isyarat-isyarat ilmiah tentang berbagai macam disiplin ilmu yang ada 

dewasa ini, termasuk ilmu perpustakaan. Meskipun, tidak secara rinci dan 

eksplisit dipaparkan. 

Dalam hal gerakan literasi yang merupakan salah satu rangkai materi yang 

tidak bisa dipisahkan dalam ilmu perpustakaan, tentunya juga memiliki 

                                                           
18M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an. (Bandung: Mizan, 1994), h.33 
19Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin., 

h.960 
20Inu Kencana Syafiie, Al-Qur'an Sumber Segala Disiplin Ilmu. (Jakarta: Gema Insani Press, 

1992), h.11 
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legitimasi teologis tentang itu. Karena, gerakan literasi merupakan salah satu dari 

beberapa rangkaian tradisi dalam kepustakawanan Islam yang tentunya tidak bisa 

kita ingkari bahwa segala tradisi yang telah diterapkan dan dibudidayakan umat 

Islam dulu tidak pernah terlepas dari nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Sehingga, 

konsep gerakan literasi pada masa Abbasyiah berbanding lurus dengan landasan 

teologis yang terdapat dalam agama Islam. Berikut ini beberapa uraian terkait 

landasan teologis Islam dalam hal gerakan literasi. 

a. Hak Memperoleh Informasi 

Salah satu fitrah yang terdapat dalam diri manusia adalah fitrah rasa 

ingin tahu. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Swt memberikan potensi dan 

naluri kepada manusia berupa sense of creativity (naluri berkreasi), sense of 

innovation (naluri inovasi) dan sebagainya. Namun, untuk mengembangkan 

itu semua, Allah memberikan penentuan melalui kitab suci, agar manusia 

tidak salah mempersepsikan kemuliaan dan kekuasaan Tuhan.21 Atas dasar 

itu, jelas manusia sangat membutuhkan kehadiran informasi sebagai sarana 

pendukung dalam memenuhi kebutuhan naluri inovasinya dan kreasinya. 

Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa segala upaya dan tindakan yang 

menghalangi manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut dianggap sebagai 

pelanggaran hak asasi manusia. Sementara, segala tindakan atau upaya yang 

memberikan ruang kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut 

                                                           
21 Moch. basofi Soedirman. Eksistensi Manusia dan Agama. (Jakarta: Yayasan Annash, 1995), 

h.27 
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merupakan tindakan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Atas 

dasar ini, kita sangat dianjurkan untuk membuka ruang kepada seseorang 

dalam memenuhi kebutuhan inovasi dan kreasi itu. 

Hak memperoleh informasi bagi manusia sangat erat kaitannya dengan 

kebebasan berfikir.22 Di dalam ajaran Islam, manusia sangat dianjurkan untuk 

mengembangkan potensi akal fikirannya. Salah satu cara untuk 

mengembangkan hal tersebut adalah dengan menuntut ilmu. Allah swt sangat 

mencintai hamba-Nya yang mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan Allah Swt 

menjanjikan derajat tinggi untuk orang-orang yang memanfaatkan dan 

mengembangkan potensi akalnya dengan menuntut ilmu. Sebagaimana firman 

Allah swt dalam surah al-Mujadalah / 58 : 11 sebagai berikut: 

 …يرَْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا مِنْكُمْْۙ وَالَّذِيْنَ اوُْتوُا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ   

Terjemahnya: 

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara 

kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”23. 

 

Mengembangkan akal juga dikatakan sebagai upaya dalam menjaga 

kestabilan potensi akal, yang dalam kitab Imam Ghazali disebutkan bahwa 

menjaga akal ( hifz al-aql) adalah salah satu bagian dari maqaasidu as-syariat 

                                                           
22Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.24 
23Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin., 

h.1028 
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(tujuan syariat). Oleh karena itu, tidak heran jika di dalam Islam Allah Swt 

mengecam segala kebiasaan atau perilaku yang dapat menggugurkan nilai hifz 

al-aql tersebut, seperti mengkonsumsi khamar, narkoba dan hal lain yang dapat 

menyebabkan kerusakan akal. 

Pemaparan tersebut memberikan konklusi bahwa, Islam sangat 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, terkhusus dalam persoalan hak 

memperoleh informasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, 

dianjurkan untuk memenuhi hal tersebut dengan sebaik-baiknya, sebagai 

bentuk aktualisasi fitrah dan bentuk penjagaan stabilitas akal yang merupakan 

salah satu unsur penting dalam maqasid as-syariah. Gerakan literasi tentu saja 

berada dalam jalur itu. Sebab, kehadirannya tidak pernah lepas dari agenda-

agenda penyuguhan informasi maupun ilmu pengetahuan kepada siapa saja 

yang membutuhkan. 

b. Kewajiban Menyebarkan Informasi 

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa setiap manusia berhak dalam 

memperoleh informasi yang diinginkannya. Maka, di sisi lain, manusia juga 

memiliki kewajiban dalam menyuguhkan, melestarikan, atau menyebarkan 

informasi atau pengetahuan terhadap orang lain sebagai bentuk penghargaan 

tertinggi terhadap hak asasi manusia. Berbicara masalah penyebaran informasi, 

tentunya tidak dipisahkan dengan persoalan gerakan literasi. Karena, 

penyebaran informasi adalah bagian dari gerakan literasi. Baik informasi yang 

tertuang dalam teks ataupun tanpa teks. 
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Dalam Islam, manusia didorong dan dianjurkan untuk senantiasa 

bergelut dalam dunia ilmu pengetahuan. Bahkan, telah menjadi kewajiban  bagi 

setiap kaum muslimin dan muslimat. Hal tersebut diperjelas dalam sebuah 

hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : 

 طَلَبُ الْعِلْمِ فرَِيْضَةٌ عَلىَ كُلِِّ مُسْلِمٍ  

Terjemahnya: 

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”24 

Atas dasar kewajiban tersebut, umat Islam dituntut untuk menghadirkan 

ruang bagi umat Islam lainnya dalam ragka merealisasikan kewajiban itu, 

sebagai tindakan tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah 

Swt dalam surah Al-Maidah / 5 : 2, sebagai berikut: 

ثْمِ وَالْعدُْوَانِ   …وَتعََاوَنوُْا عَلىَ الْبرِِِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تعََاوَنوُْا عَلىَ الْاِ

Terjemahnya: 

“Tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah  

kalian tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran”25. 

 

Penyebaran informasi lewat gerakan literasi merupakan salah satu 

upaya dalam membuka ruang kepada umat Muslim agar dapat menunaikan dan 

memenuhi kewajiban menuntut ilmu atau mencari informasi tersebut dengan 

                                                           
24Bukhari Umar, Hadits Tarbawi Pendidikan dalam Perspektif Islam), (Jakarta : Anizah, 2012), 

h. 7 
25Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin., 

h.183 



43 
 

 
 

mudah. Kemuliaan ajaran Islam ini perlu kita sadari dan sikapi dengan 

perbuatan, serta mewujudkan kemajuan-kemajuan yang seharusnya dimiliki 

umat Islam, baik dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, maupun akhlak yang 

mulia.26 Melakukan aksi gerakan literasi adalah bagian dari langkah yang 

sangat menentukan dalam mencapai cita-cita itu.  

Menggalakkan gerakan literasi merupakan manifestasi dari kepedulian 

seseorang terhadap orang lain tentang pentingnya berbagi informasi. Oleh 

karena itu, kegiatan atau gerakan literasi yang dilakukan oleh masyarakat pada 

masa Abbasyiah merupakan simbol keselarasan hubungan antara Tuhan dan 

manusia. Hal itu dikarenakan gerakan literasi adalah bagian dari kewajiban 

yang diperintahkan oleh Allah Swt meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. 

Oleh karena itu, dimana pun mereka menggalakkan gerakan literasi pada 

akhirnya mereka mengabdi kepada Allah Swt dan menebarkan kemaslahatan 

untuk manusia. Selain dari pada itu, telah dibahas sebelumnya bahwa, isi buku 

pada masa Abbasyiah tidak pernah terlepas dari kandungan nilai etika 

keagamaan. Jadi menyebarkan dan melestarikan isi yang terkandung dalam 

buku, sejatinya juga melestarikan dan menyebarkan nilai etika keagamaan itu 

sendiri. Secara teologi, menyebarkan berita gembira (nilai keagamaan) kepada 

                                                           
26Wahyudin Sumpeno, Perpustakaan Masjid : Pembinaan dan Pengembangan. (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1994), h.8 
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orang-orang di sekitar kita merupakan salah satu kebajikan yang akan dilipat 

gandakan pahalanya oleh Allah Swt. 

Hal inilah kemudian uang melenyapkan perasaan jenuh dan 

menghadirkan semangat yang membara dalam hati para intelektual muslim 

klasik dalam menggalang gerakan literasi. Meskipun, mereka sadari bahwa 

sarana pendukung dalam gerakan literasi pada masa itu masih sangat kurang, 

sehingga hambatan, rintangan, dan kesulitan pun kerap menghampiri. 

2. Aspek Historis 

Sebelumnya, telah diuraikan tentang gerakan literasi dari aspek 

teologis. Pada pembahasan kali ini, akan diurai aspek historisnya. Aspek 

historis dalam hal ini adalah segala tradisi atau praktik umat Islam zaman 

Abbasyiah di bidang kepustakawanan, terkhusus dalam hal gerakan literasi. 

Meskipun demikian, tradisi kepustakawanan Islam tidaklah terlepas dari ajaran 

Islam sebagai landasan ilmu dan pengetahuan. Di sinilah dapat dilihat 

perbedaan antara dunia kepustakawanan Islam dengan agama-agama lain. 

Tradisi kepustakawanan pada agama di luar Islam merupakan sesuatu yang 

terpisah dari ajaran keagamaan. Oleh karena itu, tidak heran jika sering terjadi 

pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan. 

Tradisi kepustakawanan Islam, khususnya dalam hal gerakan literasi 

adalah hal yang tak dapat dipisahkan dari rangkaian sejarah peradaban Islam. 

Hal ini dibuktikan dengan maraknya upaya dan kegiatan umat masa Abbasyiah 
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yang berkaitan tentang pelestarian atau pun penyebaran ilmu pengetahuan, 

seperti penulisan, penerjemahan, diskusi karya, dan lain-lain. 

Berikut ini uraian terkait aktifitas gerakan literasi umat Islam pada zaman 

Abbasyiah : 

a. Penulisan Karya 

Pada masa peradaban Abbasyiah, kegiatan penulisan karya 

merupakan  bagian terpenting dalam gerakan literasi. Kegiatan penulisan 

dalam dunia Islam merupakan tradisi yang sudah terbangun sejak dulu, 

bahakan tradisi menulis telah ada pada masyarakat Arab pra Islam. 

Kehidupan masyarakat pra Islam bisa dilihat dalam karya sastra yang 

merupakan produk zaman itu. Karya sastra pra Islam adalah cerminan 

langsung bagi kehidupan bangsa Arab pada masa itu, mulai dari hal yang 

bersifat pribadi hingga pada persoalan masyarakat umum.27 

Kegiatan penulisan karya berkembang pada masa Abbasyiah. 

Ketekunan dan ketelitian intelektual Islam dalam menulis buku pada masa 

itu, tentu tidak diragukan lagi. Al-Marzubani (wafat tahun 1000), menurut 

Ibnu al-Nadim telah menulis 37.580 halaman, Ibnu Hazm yang berasal dari 

Spanyol terkenal sebagai penulis 400 jilid buku, yang secara total berjumlah 

80.000 halaman. Sedangkan, al-Thabari seorang komentator dan pengkaji 

Alquran pada masa klasik telah melakukan komentar tentang Alquran 

                                                           
27Aden Widjan SZ,dkk, Pemikiran dan Peradaban Islam. (Yogyakarta : Safiria INsania, 2007), 

h.16 
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melalui tulisannya yang berjumlah 30.000 halaman. Namun, ketika beliau 

wafat pada tahun 937 M pada usia 86 tahun, murid-muridnya melakukan 

perhitungan ulang terkait jumlah halaman buku yang telah dituliskan beliau 

setiap harinya. Perhitungan itu dilakukan dengan cara menghitung masa 

hidup beliau dari saat beliau mencapai kedewasaan, kemudian membaginya 

dengan jumlah halaman yang telah ditulisnya. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa at-Thabari telah menulis rata-rata 14 halaman per 

hari.28 

Pada umumnya, para penulis pada masa Abbasyiah menggunakan 

waktu yang sangat lama untuk melakukan berbagai kunjungan ilmiah, 

mengikuti perjalanan haji ke Mekkah, dan menghabiskan waktu yang cukup 

lama untuk melakukan kewajiban-kewajiban agama. Oleh karena itu, 

sangat sulit dibayangkan bahwa penulis-penulis tersebut juga mempunyai 

waktu untuk berbincang-bincang dengan temannya, baik sebagai tuan 

rumah atau pun tamu, di samping untuk kehidupan keluarga dimana mereka 

kebanykan memiliki istri dan anak yang lebih dari satu. Hal ini 

menunjukkan bahwa, betapa dunia tulis-menulis telah tertanam kuat di 

kalangan masyarakat muslim, bahkan mendominasi kehidupan mereka.. 

Seiring berkembangnya tradisi berkarya dalam masyarakat muslim, 

berkembang pula lah prinsip kebijaksanan dan toleransi dalam hal ilmu 

                                                           
28J. Pedersen, Fajar Intelektualisme Islam : Buku dan SEjarah Penyebaran Informasi di Dunia 

Arab, h.58 
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pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan referensi sejarah yang menyatakan 

bahwa terdapat sejumlah filosof Islam di Timur dan Barat. Mereka tidak 

menganggap perlu menhalangi munculnya hipotesis-hipotesis baru bagi 

pembentukan aliran-aliarn pemikiran yang baru. Justru, hal itu dianggap 

menarik karena dapat memicu terbukanya ruang diskusi dan tukar fikiran di 

antara mereka. Di anatara mereka adalah al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, al-

Ghazali, dan lainnya. 

Khalifah al_Makmun (813-833 M) begitu mengapresiasi kegiatan 

penulisan karya orisinal, khususnya bagi kalangan penulis kontemporer. 

Hal ini dibuktikan dengan tindakan beliau dalam mendekati beberapa 

penulis ternama, seperti al-Farra’ (ahli fiologi). Al-Makmun pernah 

meminta kepada al-Farra’ untuk menulis suatu karya tentang bahasa. 

Ilmuan itu pun diberi tempat di salah satu apartemen yang ada di Istana 

dengan ditemani pembantu-pembantu yang baik serta juru tulis yang cerdas. 

Penyelesaian karya itu membutuhkan waktu beberapa tahun. Kemudian al-

Makmun meminta penulisan tersebut diselesaikan di perpustakaan, yang 

akarab dengan fasilitas yang memadai. Tindakan al-Makmun itu merupakan 

manifestasi dari kepedulian beliau terhadap pengetahuan, sehingga 

menyuguhkan beraneka ragam fasilitas dalam menunjang penyelesaian 

penulisan suatu karya.29 

                                                           
29 J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia 

Arab., h.18-19 
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Kepedulian para intelektual muslim terdahulu terhadap dunia tulis-

menulis sangat besar, khususnya pada zaman Abbasyiah. Para cendekiwian 

Islam seolah tak kenal jenuh dalam melakukan aksi penulisan karya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari catatan-catatan sejarah bahwa pada zaman 

Abbasyiah telah lahir cendekiawan-cendekiawan muslim yang secara 

kualitas dan kauantitas diakui dalam sejarah panjang peradaban dunia. 

Seperti al-Razi, Ibnu Rusyd, al-Khawarizm, dan lain-lain. Semua 

cendekiawan tersebut telah menyumbangkan begitu banyak karya tulis. 

Tentunya, dengan tujuan untuk melestarikan pengetahuan agar dapat 

dinikmati dari generasi ke generasi. Jika kita melihat karya para intelektual 

muslim yang terbit pada zaman Abbasyiah. Maka, secara reflex kita akan 

kagum dan terpaku akan kekuatan intelektual mereka. Para cendekiawan 

muslim tersebut memiliki tingkat keikhalasan yang tinggi dalam 

menciptakan suatu karya. Mereka sangat menghargai ilmu pengetahuan, 

menjunjung tinggi ajaran tentang pentingnya melestarikan ilmu 

pengetahuan tanpa intervensi materi. Atas dasar itu, karya-karya yang 

dihasilkan tersebut masih tetap lestari dan cocok untuk kondisi kekikinian.30 

b. Penerjemahan 

Berbagai literatur sejarah telah menjelaskan bahwa, kegiatan 

penerjemahan yang merupakan salah satu rangkaian gerakan literasi adalah 

                                                           
30Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan KOntribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik, h. 166 
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bagian penting dalam sejarah kepustakawanan Islam. Karena, kegiatan 

tersebut tidak terlepas dari tradisi intelektual di dunia Islam. Kejayaan umat 

masa Abbasyiah tidak terlepas dari kehadiran kegiatan penerjemahan 

sebagai penunjangnya.31 Kegiatan penerjemahan adalah merupakan bagian 

terpenting dalam proses pembangunan peradaban klasik hingga modern.32  

Perkembangan gerakan literasi melalui jalan penerjemahan disebabkan 

karena ketertarikan umat Islam terhadap pengetahuan. Sehingga, khalifah 

al-Makmum, mengutus beberapa prajuritnya ke Yunani untuk memperoleh 

buku-buku Yunani yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa 

Arab. Hal ini dilakukan atas dasar kecintaan Khalifah terhadap 

pengetahuan. Ditambah lagi, rumor yang beredar tentang kehadiran 

Aristoteles dalam mimpi Khalifah al-Makmun sehingga semakin 

mendorong semangat beliau dalam melakukan penerjemahan terhadap 

karya-karya Yunani.33  

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kegiatan 

penerjemahan menjadi bagian penting dalam dunia kepustakawanan, 

khususnya dalam hal gerakan literasi. Perkembangan ilmu pengetahuan 

pada masa Abbasyiah tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan asing di 

                                                           
31Bernard Lewis, Muslim menemukan Eropa. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1998),. h.37 
32W. Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia : Pengaruh Islam atas Eropa Abad 

Pertengahan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-MISSI, 1995), h.125 
33 J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia 

Arab., h.150 
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kalangan masyarakat Muslim, seperti kebudayaan Yunani, Persia, dan 

India.  

Titik tertinggi pengaruh kebudayaan Yunani terjadi pada masa Khalifah 

al-Makmun. Kecenderungan rasionalistik khalifah dan para pendukungnya 

dari kelompok Mu'tazilah yang menyatakan bahwa teks-teks keagamaan 

harus disinergikan dengan kemampuan nalar manusia. Hal inilah juga yang 

mendorong khalifah untuk mencari pembenaran dari pendapatnya melalui 

karya-karya Yunani kuno.34 Pada masa pemerintahan al-Makmun, hidup 

sekelompok ahli teologi yang dikenal sebagai golongan Mu'tazilah, yang 

menggunakan konsep-konsep Yunani dalam mempertahankan doktrin-

doktrin Islam secara ilmiah. Sejak masa itu filsafat dan sains Yunani mulai 

diterjemahkan ke dalam Arab dan sangat populer di lingkungan istana.35 

Selain Yunani, peradaban lain yang banyak berpengaruh pada 

pembentukan budaya masyarakat masa Abbasyiah adalah budaya India, 

yang terutama menjadi sumber inspirasi pertama dalam bidang mistisme 

dan matematika. Setelah India, kebudayaan lain yang mempengaruhi 

perkembangan kebudayaan ilmu pengetahuan Arab adalah Persia. Persia 

tidak memberikan banyak pengaruh dalam kebudayaan Arab, kecuali dalam 

                                                           
34 Philip K. Hitti, History of Arabs. (New York: Palgrave Macmillan, 2002), h.382 
35 W. Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia : Pengaruh Islam atas Eropa Abad 

Pertengahan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama-MISSI, 1995), h.135 
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persoalan kesenian dan kaligrafi. Watak estetis masyarakat Persia menjadi 

faktor utama ketertarikan bangsa Arab akan kebudayaan Persia.36 

Literatur-literatur yang berasal dari kebudayaan tersebut masih ditulis 

dalam bahasa aslinya masing-masing. Oleh karenanya, agar literatur 

tersebut dapat dimanfaatkan oleh bangsa Arab, yang notabenenya haus akan 

pengetahuan maka diperlukan kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa 

Arab.  

Sejatinya kegiatan penerjemahan bukan hanya untuk kepentingan 

Khalifah semata. Akan tetapi, juga merupakan bagian dari kepedulian 

beliau terhadap masyarakat atau pun rakyatnya yang juga haus akan ilmu 

pengetahuan. Sebagai Khalifah, tentu mempunyai tanggung jawab besar 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, termasuk kebutuhan 

akan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diterapkanlah kegiatan 

penerjemahan sebagai upaya dalam melestarikan pengetahuan suatu karya 

agar dapat dinikmati dan dikonsumsi oleh masyarakat Muslim saat itu. 

Kegiatan penerjemahan terus berlangsung di bawah pemerintahan Dinasti 

Abbasiyah. Salah satu contoh karya yang diterjemahkan saat itu adalah 

buku yang berjudul Almagest oleh Ptolemy. Buku tersebut diterjemahkan 

atas inisiatif Yahya bin al-Batriq, salah satu penerjemah pertama dari 

                                                           
36Bernard Lewis, Bangsa Arab dalam Lintas Sejarah : Dari segi Geografis, Sosial Budaya, dan 

Peranan Islam. (Jakarta: Peoman Ilmu Jaya, 1998), diterjemahkan oleh Said Jamhuri, h.150 
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bahasa Yunani dan guru Harun al-Rasyid yang juga pernah menjabat 

sebagai perdana menterinya. Awalnya, Yahya meminta karya itu 

diterjemahkan dan ditafsirkan oleh sejumlah ilmuwan secara terpisah. 

Akan tetapi, hasil yang diperoleh kurang memuaskan. Atas dasar itu, ia pun 

mempercayakan tiga orang ilmuwan (Salam dan dua orang rekannya, Sahl 

ibn Harun dan Said ibn Harun) untuk meneliti karya tersebut bersama 

beberapa penerjemah lainnya. Mereka membuat perbaikan-perbaikan dan 

mengembangkannya.37 

Penting untuk kita ketahui, bahwa dalam dunia penerjemahan 

zaman Abbasyiah bukan hanya penerjemah Muslim yang terlibat. Akan 

tetapi, penerjemah-penerjemah yang berasal dari kalangan Kristen dan 

Saba juga turut andil. Hal ini menunjukkan bahwa, egoisme agama tidak 

terlalu mencolok dalam hal yang bersentuhan tentang pengetahuan. Sejarah 

telah mencatat bahwa, ketua para penerjemah pada zaman Dinasti 

Abbasiyah dinahkodai oleh Hunayn ibn Ishaq (809-873), seorang sarjana 

terbesar Ibadi , yaitu pemeluk Kristen Nestor dan Hirah dan juga menjabat 

sebagai pengawas perpustakaan pada masa Khalifah al-Makmun. Pada saat 

menjabat sebagai pengawas perpustakaan, beliau ditugaskan untuk 

menerjemahkan karya-karya ilmiah. Banyak karya-karya yang telah 

diterjemahkan oleh beliau, diantaranya adalah karya Aristoteles yang 

                                                           
37 Philip K. Hitti, History of Arabs., h.387-388 
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berjudul Hermeneutika, buku-buku karangan Galen, Hippocrates, 

Dioscorides, dan juga karya Plato.38 

 Kemampuan Hunayn sebagai penterjemah bisa dibuktikan oleh 

laporan yang menyebutkan bahwa, al-Makmun rela menisbatkan harta 

kekayaan beliau untuk kepentingan penerjemahan karya-karya yang 

dilakukan oleh Hunayn. Khalifah al-Makmun membayarnya dengan emas 

seberat buku yang ia terjemahkan.39  

Seperti halnya Hunayn yang berada di barisan terdepan dalam 

kelompok penerjemah dari kalangan Kristen. Tsabit ibn Qurrah (830-901) 

juga berada pada barisan pertama kelompok penerjemah dari kalangan 

Saba (penyembah berhala dari Harran), orang saba adalah para penyembah 

bintang dari Harran. Sehingga, mereka sangat tertarik dengan dunia 

perbintangan atau astronomi. Tsabit mulai dikenal ketika berhasil 

menerjemahkan sejumlah karya Yunani tentang matematika dan 

astronomi, termasuk karya Archimedes dan Apollonius dari Perga. Mereka 

juga memperbaiki terjemahan-terjemahan sebelumnya. Hal ini dilakukan 

demi kesempurnaan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bentuk kepedulian 

terhadap nilai informasi suatu karya yang akan dinisbatkan ke generasi 

                                                           
38 Philip K. Hitti, History of Arabs., h.380 
39 Philip K. Hitti, History of Arabs., h.390 
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berikutnya. Oleh karena itu, kritik dan saran penerjemahan kerap kali 

terjadi.40 

Kita telah melihat bahwa, intervensi perbedaan agama dalam 

persoalan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasyiah tidak 

menonjol. Hal tersebut merupakan manifestasi dari kentalnya sikap 

toleransi dalam tradisi Abbasyiah dan sangat mengecam perilaku yang 

berujung kepada intoleransi. Masyarakat Muslim terdahulu menganggap 

bahwa, toleransi sangat lekat dengan kerendahan hati, kemurahan hati, 

keramahan, dan kesopanan dalam menghargai orang lain, sedangkan 

intoleransi merupakan bentuk keangkuhan yang menghancurkan apa saja 

yang tidak dipahami dan berbeda.41 Oleh karena itu, ulama-ulama yang 

terlahir pada masa Abbasyiah tidak pernah sedikitpun menonjolkan sikap 

intoleran dalam perjalanan hidupnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

pernyataan Malik ibn Anas yang akrab disapa Imam Malik, pendiri mazhab 

maliki (712 M-789 M) bahwa “Aku hanyalah manusia biasa yang bisa 

benar dan bisa salah. Maka, telitilah pendapatku. Jika sesuai dengan Al-

Qur’an dan Sunnah, maka ambillah. Jika tidak sesuai, maka 

tinggalkanlah.42 Pernyataan tersebut merupakan wujud kerendahan hati 

                                                           
40 Philip K. Hitti, History of Arabs., h.391 
41 Irwan Maqsudi, Berislam secara Toleran : Teologi Kerukunan Umat Beragama. (Bandung: 

Mizan, 2011), h.16 
42 Bahri Ghazali dan Djumadris, Perbandingan Mazhab. (Jakarta: Pedomab Ilmu Jaya, 1992), 

h.60 
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dan toleransi para ulama dan cendekiawan Muslim pada masa Klasik. 

Sehingga, toleransi dalam tradisi masa Abbasyiah, khususnya dalam hal 

gerakan literasi bukanlah hal yang baru dan tabuh. 

Begitu banyak karya-karya pengetahuan yang telah diterjemahkan 

oleh cendikiawan-cendikiawan pada masa peradaban Abbasyiah. Oleh 

karenanya, untuk memenuhi keperluan penerjemahan tersebut khalifah 

Harun al-Rasyid membangun suatu perpustakaan yang disebut Khizanah 

al-hikmah. Namun, pada masa khalifah al-Makmun, lembaga perpustakaan 

tersebut berubah nama menjadi Bayt al-Hikmah. Pada lembaga inilah 

diterapkan dan diselenggarakan kegiatan penerjemahan secara besar-

besaran, sebagai bentuk kepedulian terhadap pengetahuan dan juga sebagai 

upaya dalam melestarikan nilai informasi yang terdapat dalam suatu karya. 

Fungsi lembaga tersebut bukan sekedar tempat pengumpulan buku belaka. 

Akan tetapi, meliputi berbagai kegiatan ilmiah lainnya, termasuk 

penerjemahan.  

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa 

penerjemahan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karenanya, 

orang-orang yang pernah bergelut dalam dunia penerjemahan tersebut 

adalah orang yang patut untuk diakui kehebatan dan kehandalannya. Hal 

inilah juga yang menyebabkan para penerjemah handal dibayar dengan 

upah yang sangat mahal. Para penerjemah terhandal bisa mendapatkan 

penghasilan besar atas pekerjaan mereka. Konon, seorang penerjemah 
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dibayar dengan emas sesuai bobot naskah yang diselesaikan atau diangkat 

menjadi pejabat tinggi karena prestasi intelektual mereka.43 

Penghasilan yang diperoleh para penerjemah tersebut adalah hal 

yang wajar dan lumrah. Bahkan, upaya dan jasa mereka tidak dapat diukur 

dengan materi apapun. Dalam waktu 150 tahun, cendekiawan Arab berhasil 

menerjemahkan semua buku Yunani tentang sains dan filsafat yang 

tersedia saat itu. Hal ini pulalah yang menyebabkan bahasa Arab segera 

menggantikan bahasa Yunani sebagai bahasa umum dalam dunia penelitian 

ilmiah.44  

Kehadiran Kegiatan penerjemahan pada masa Abbasyiah sangat 

membantu masyarakat Muslim dalam memperoleh dan mengambangkan 

pengetahuan yang tertuang dalam suatu karya. Hal inilah yang memicu dan 

memacu lahirnya intelektual-intelektual muslim yang sumbangsih 

pemikirannya disambut baik oleh peradaban dunia. Oleh karena itu, peran 

penerjemah pada masa Abbasyiah sangat besar dalam dunia intelektual 

Muslim. Hal ini pula yang melatarbelakangi umat Islam pada masa itu 

mampu mencapai puncak kejayaan. 

 

 

                                                           
43 Jonathan Lyons, The Great Bait Al-Hikmah : Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat., h.90 
44 Jonathan Lyons, The Great Bait Al-Hikmah : Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat., h.93 
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c. Penyalinan 

Seorang yang berprofesi sebagai penyalin disebut Warraq. Setiap orang 

yang berkecimpung dalam dunia perbukuan harus melakukan banyak 

penyalinan, sebagai bentuk kewaspadaan terhadap pudarnya karya-karya 

pengetahuan yang terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, posisi seorang 

waraq muncul secara ilmiah di tengah aktivitas gerakan literasi. Para 

penyalin bekerja untuk para pengarang maupun pejabat tinggi, serta orang 

kaya yang ingin membangun perpustakaan. Hal itu terjadi pada awal 

pemerintahan Abbasiyah (sekitar 800 M), ketika gerakan literasi mulai 

memperoleh momentum yang sangat urgen dalam pengembangan 

pengetahuan. Momentum tersebut mulai tampak setelah didirikannya 

akademi Bayt al-hikmah oleh Khalifah Al-Makmun di Baghdad (815 M). 

Sejumlah penyalin dipekerjakan disini, di antaranya adalah al-Astram 

seorang penyalin ternama dan terampil pada masa kekhalifaan al-Makmun. 

Al-Astram pernah diundang oleh Ismail (seorang pejabat Tinggi yang 

memegang penting dalam peristiwa jatuhnya Barmakid di bawah 

pemerintahan Harun al-Rasyid) untuk menyalin karya-karya yang telah 

ditulis oleh Abu Ubaydah, seorang ahli Filologi besar pada masa 

Abbasyiah. Akan tetapi, al-Astram meminta bantuan orang-orang yang 
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lebih muda untuk mengerjakan penyalinan tersebut dalam waktu yang telah 

disepakati.45 

Dunia salin-menyalin pada masa Abbasyiah banyak menarik perhatian 

masyarakat. Seiring dengan membludaknya tingkat minat dan kebutuhan 

masyarakat terhadap pengetahuan, mendorong masyarakat Muslim yang 

lainnya untuk memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang pencarian 

untung. Sehingga, tidak jarang penyalin yang menisbatkan penawaran 

harga terhadap jasa penyalinan. Di antara mereka adalah Ibn Ashim dan 

Abu Nashr ibn al-Jahm, yang keduanya bekerja sebagai penyalin karya-

karya al-Farra’. Suatu ketika al-Farra’ mendiktekan karyanya kepada 

masyarakat yang hadir dalam kegiatan diskusi karya dan disalin oleh kedua 

warraq al-Farra tersebut. Ketika pendikteannya selesai, kedua warraq 

tersebut menarik kembalii buku-buku yang telah didiktekan al-Farra’ dari 

orang-orang yang hadir guna mengambil keuntungan dari hasil kerja 

kerasnya. Mereka baru mau menyerahkan buku-buku al-Farra’ tersebut, 

jika masing-masing bersedia membayar satu dirham untuk setiap lima 

halaman. Orang-orang pun mengadu kepada al-Farra’ tentang hal itu, al-

Farra’ berusaha membujuk kedua warraq itu, tetapi tidak berhasil. Warraq 

tersebut pun mengungkapkan bahwa, mereka menyalin buku tersebut untuk 

                                                           
45 J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia 

Arab., h.64 
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kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya. Atas dasar itu, al-Farra’ pun 

mengumumkan bahwa, akan mengadakan pendiktean ulang terhadap 

orang-orang yang terlambat mengikuti kegiatan diskusi karya tersebut 

dalam bentuk yang jauh lebih panjang dari apa yang telah disalin oleh kedua 

warraq tersebut. Karena merasa salinanya terancam tidak laku, kedua 

warraq itu pun langsung menurunkan harga dan sepakat memberikan buku 

hasil salinannya tersebut dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu satu 

dirham untuk setiap sepuluh halaman, sesuai dengan apa yang diinginkan 

dan ditawarkan oleh masyarakat saat itu.46 

Gambaran kisah di atas menunjukkan bahwa, beberapa warraq tersebut 

memanfaatkan kegiatan penyalinan sebagai lahan basah dalam meraup 

keuntungan. Sehingga, mendorong warraq tersebut untuk membuat 

salinan-salinan bagi orang-orang yang tidak dapat menulis sendiri, baik 

karena mereka tidak menghadirinya maupun karena mereka ingin fokus 

mendengarkan pembahasan yang dipaparkan oleh pengarang dan sanggup 

membayar agar tidak harus bersusah payah menulis sendiri. Meskipun 

demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan kehadiran warraq tersebut 

dapat merangsang efektifnya proses transformasi pengetahuan yang 

terkandung dalam suatu karya. Dengan adanya penyalin-penyalin tersebut, 

                                                           
46 J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia 

Arab., h.66-67 
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pengarang yakin bahwa bukunya akan mudah tersebar luas ke beberapa 

penjuru daerah. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa penyalin merupakan 

suatu kelas atau profesi yang merdeka, artinya bahwa dalam melakukan 

proses penyalinan, antara penyalin dan pengarang tidak terikat kesepakatan 

atau komitmen ekonomi. 

Penting untuk kita ketahui bahwa, penyalinan adalah garis penyambung 

antara sastrawan dan masyarakat umum. Mereka sendiri termasuk dalam 

golongan sastrawan, tetapi kehidupan mereka tergantung pada 

pelipatgandaan karya-karya para penulis. Mereka tidak hanya menyalin, 

tapi juga penjual buku. Seorang warraq mempunyai kios (hanmat) yang 

merupakan tempat berlangsungnya kegiatan penyalinan tersebut.  

Buku-buku yang disalin oleh para warraq diterbitkan karena pesanan 

atau untuk dijual di pasar bebas. Untuk tujuan ini, mereka harus 

mendapatkan buku-buku tersebut dengan cara membelinya. Misalnya, draft 

asli “Buku Nyanyian” yang jarang ditemukan di pasaran. Seorang warraq 

mungkin saja mempunyai persediaan buku yang cukup banyak terkait hal 

tersebut. Membaca fenomena tersebut, Al-Jahiz yang merupakan seorang 

penulis cakap dan sangat mencintai dunia buku, memilih jalan pintas dalam 

menikmati buku-buku yang telah disediakan oleh para warraq dengan cara 

menyewa kios-kios para warraq dan bermalam di tempat tersebut sembari 

membaca buku. Hal ini dilakukan karena dianggap lebih murah, daripada 

harus membeli semua buku yang disediakan oleh pada warraq . Peran 
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warraq sangat urgen di tengah masyarakat yang haus akan pengetahuan. 

Setiap orang yang menginginkan karya tertentu, mereka pasti mendatangi 

seorang warraq dan memintanya untuk mencarikan buku yang dibutuhkan 

tersebut.47 

Sejatinya, kegiatan penyalinan suatu karya dapat dikatakan sebagai 

kegiatan penggandaan atau duplikasi yang dilakukan dengan tujuan 

penyebaran ilmu pengetahuan, berbeda dengan penggandaan buku masa 

sekarang, yang cenderung ditopang oleh semangat materialsme. Pengadaan 

buku atau duplikasi sebelum ditemukannya mesin cetak dilakukan secara 

manual dengan cara tulis tangan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. 

Itulah sebabnya buku-buku pada masa Abbasyiah sangat mahal dan para 

penyalin keras menyuguhkan harga yang relatif mahal kepada masyarakat 

yang ingin memiliki salinan yang telah ditulisnya. Selain dari pada itu, 

untuk menyalin buku diperlukan waktu yang lama dan memerlukan kejelian 

serta ketelitian dari seorang Warraq. Pada masa Abbasyiah, profesi warraq 

merupakan salah satu profesi yang ditekuni masyarakat Muslim, bahkan 

para warraq mempunyai kedudukan dan mendapatkan apresiasi yang tinggi 

di kalangan masyarakat.48 

                                                           
47 J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia 

Arab., h.71 
48Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.178-179 

 



62 
 

 
 

Dalam konteks dewasa ini, tugas sang penyalin telah diambil alih oleh 

mesin percetakan. Jika orang menginginkan penyalinan sebuah teks, maka 

ia tinggal menyerahkan kepada pihak percetakan sebagaimana dahulu ia 

meyerahkannya kepada sang juru tulis atau penyalin. Akan tetapi tidak bisa 

kita pungkiri bahwa peran penyalin dalam menyuguhkan karya-karya 

pengetahuan terhadap cendikiawan dan ilmuan Muslim masa Abbasyiah 

sangat urgen dan signifikan, sehingga memacu dan memicu lahirnya kaum 

intelktual yang secara kualitas keilmuan diakui dalam sepanjang sejarah 

peradaban Islam, bahkan dunia sekalipun. 

d. Pendiktean 

Pendiktean merupakan tradisi gerakan literasi masyarakat Muslim pada 

masa Abbasyiah yang bertujuan untuk mentransfer dan mempublikasikan 

ilmu yang terkandung dalam suatu karya tertentu kepada masyarakat yang 

tengah haus akan pengetahuan, agar dapat tersebar dan sampai kepada 

masyarakat dari generasi ke generasi, sehingga karya tersebut dapat 

dinikmati dan berkembang ke berbagai penjuru daerah. 

Biasanya, pendiktean kerap dilakukan sebelum diterbitkannya suatu 

karya pengetahuan. Kegiatan pendiktean dalam istilah masyarakat Muslim 

klasik disebut imla’. Imla’ dilakukan oleh pengarang buku yang biasanya 

direalisasikan di dalam masjid atau majelis pengajian. Pada waktu 

pendiktean, pengarang buku (pendikte) duduk bersila seperti yang 

dilakukan sampai sekarang di masjid-masjid, semantara para pendengarnya 
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duduk melingkar di hadapannya dengan sikap yang sama. Dalam proses 

pendiktean, seorang pengarang biasanya mempunyai seorang asisten yang 

bertugas mencatat semua karya gurunya.49 Asisten pengarang buku tersebut 

disebut mustamli. Selain mencatat karya yang didiktekan oleh pengarang, 

ia juga bertugas sebagai penyambung atau pengeras suara bagi pengarang 

serta mengulang-ulang kalimat yang telah diucapkan oleh pengarang 

dengan suara keras dan lantang.50 Hal ini dilakukan agar seluruh audiens 

mendengar apa yang didiktekan oleh pengarang. Diantara mustamli yang 

masyhur tersebut adalah Adam bin Abu Iyas yang menjadi mustamli bagi 

Syu'bah, Ismail bin Ulayah yang menjadi mustamli bagi Malik, dan 

Sibawaih yang menjadi mustamli bagu Hammad bin Salamah.51 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa, pendikte duduk bersila 

dalam melakukan proses imla ’ yang kemudian ditemani oleh asistennya 

(mustamli), sementara para pendengarnya duduk melingkar di hadapannya 

dengan sikap yang sama. Mustamli’ adalah murid yang paling dekat dengan 

pengarang, yang juga bertindak sebagai media antara pengarang dengan 

murid yang siap mendengarkan pendiktean dari sang pengarang. 

                                                           
49Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.173 
50Muhammad Mustafa Azmi, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya. (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), h.45  
51Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.174 
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 Kegiatan pendiktean memberikan gambaran kepada kita bahwa, betapa 

sulitnya melakukan penyebaran buku pada masa itu. Kita melihat kentalnya 

semangat dan kesetiaan para intelektual Muslim dalam menyampaiikan 

amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka tuangkan melalui karya. 

Sebagaimana Al-Nisaburi (w. 1006 M) yang telah mendiktekan karyanya 

sebanyak empat jilid dengan jumlah halaman ribuan, Al-Bawardu (w. 957 

M) seorang ahli fiologi Muslim, yang telah mendiktekan karya 

linguistiknya sebanyak 30.000 halaman, Abu Bakar Ibn Al-Anbari (w.939 

M), konon telah mendiktekan sebanyak 45.000 halaman, dan masih banyak 

lagi cendekiawan Muslim lainnya yang kerap mendiktekan karya 

pengetahuannya terhadap masyarakat di sekitarnya. Jika kita melihat 

catatan-catatan sejarah tersebut, tentu kita akan berkesimpulan bahwa hal 

tersebut merupakan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin bisa 

dilakukan oleh mahkluk sekaliber manusia. Akan tetapi, perlu diketahui 

bahwa orang-orang Arab masa itu sudah terbiasa melatih diri mereka dalam 

persoalan tersebut, meskipun seolah tidak masuk akal bagi kita, karena 

prinsip ilmu mereka bukan semata-mata berpedoman pada akal. Akan 

tetapi, kerap menggunakan hati dalam setiap perjalanan intelktualismenya. 

Oleh karena itu, mereka kerap mendengungkan ungkapan “ilmu kami ada 

dalam hati”.52 

                                                           
52J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia 

Arab., h.44 
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Perlu diketahui bahwa gerakan literasi melalui pendiktean, ternyata 

kadang menimbulkan problematika. Kadang-kadang pendiktean suatu 

karya tidak dapat diselesaikan karena penulis diharuskan menghentikannya 

dengan satu atau lain sebab. Hal ini dapat dibuktikan dengan catatan sejarah 

yang menyatakan bahwa ketika Ibn A'Sakir mendiktekan karyanya 

sehingga mencapai tujuh kali diskusi tentang sejarah awal Islam, ia berhenti 

untuk memberikan kuliahnya tentang kualitas bahasa Yahudi yang patut 

dicela.53 Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hubungan 

harmonis antar umat beragama, yang secara tradisi telah tertanam dalam 

proses pengembangan pengetahuan di tengah masyarakat. Kita melihat 

pendikte, yang juga merupakan pengarang begitu memprioritaskan 

kemaslahatan bersama tanpa intervensi agama, ras, atau pun suku dalam 

proses pendikteannya. 

e. Diskusi Karya 

Tradisi diskusi dalam masyarakat muslim sesungguhnya telah tertanam 

sejak awal perkembangan Islam, tidak heran jikalau setiap sebelum 

memutuskan perkara, orang-orang Muslim kerap melakukan musyawarah 

terlebih dahulu sebagai ajang diskusi terhadap suatu permasalahan. Begitu 

pulalah yang terjadi dalam dunia perbukuan Islam Hal tersebut bertujuan 

                                                           
53Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.177 
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untuk memberikan arahan dan gambaran terhadap garis besar isi buku, agar 

tidak terjadi gagal faham di dalamnya. Selain dari pada itu, gerakan literasi 

melalui diskusi tersebut merupakan salah satu upaya cendekiawan Muslim 

dalam melestarikan kandungan isi karyanya, agar dapat dikonsumsi dan 

dikembangkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan diskusi karya 

tersebut juga merupakan simbol ketelitian cendekiawan Muslim saat itu, 

mereka tetap memposisikan dirinya sebagai manusia biasa yang bisa saja 

melakukan kesalahan. Oleh karenanya, mereka menyediakan ruang diskusi 

terlebih dahulu terhadap karya yang akan mereka terbitkan. 

Ketelitian dalam mengidentifikasi sumber informasi dan keteguhan 

mereka dalam merampungkan hasil penelitian patut dan harus diakui 

sebagai hal yang tidak bisa dilupakan dalam sepanjang sejarah peradaban 

Islam, khususnya dalam hal gerakan literasi. Sikap ketelitian dan keteguhan 

ini juga merupakan peninggalan sangat berharga oleh tradisi keagamaan 

Islam yang mengerahkan upaya yang luar biasa dalam membukukan dan 

menguji secara kritis rangkaian perawi hadits untuk setiap sabda Nabi 

Muhammad yang terdata. Oleh karena itu, setiap pernyataan disertai dengan 

sanad yang menentukan apakah hadits itu kuat atau lemah. Dalam sebuah 

kegiatan diskusi karya yang dimotori oleh Al-Muqaddasi mengatakan 

bahwa, “Dalam melakukan riset dan penelitian, tidak ada perpustakaan 

kerajaan yang tidak diteliti dengan sungguh-sungguh, tidak ada pendapat 

orang yang tidak ku ketahui, tidak ada kelompok ahli sufi yang tidak ku 
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kukawani, tidak ada khutbah yang belum pernah dihadiri. Dengan cara 

inilah aku mencapai kekuatan pengetahuan yang diidam-idamkan dalam 

bidang ilmu ini.54  

Pernyataan Al-Muqaddasi tersebut merupakan simbol ketelitian dan 

keteguhan ilmuan dan cendikiawan Muslim dalam menerbitkan suatu karya 

dari hasil penelitian mereka. Memberikan pemahaman kepada masyarakat 

terkait karyanya, sehingga mempersempit potensi gagal paham dalam 

penelitian dan penulisan karya tersebut. Atas dasar ini, kegiatan diskusi 

karya sangat diperlukan dalam tradisi kepustakawanan Islam masa klasik. 

Telah dijelaskan sebelumnya tentang kegiatan pendiktean, ternyata 

dalam proses pendiktean suatu karya, seorang pengarang atau penulis 

menyampaikan karyanya di hadapan khalayak umum yang dibarengi 

dengan kegiatan tanya jawab untuk memperoleh tanggapan dari para 

audiens. Dalam diskusi itu tentu saja kerap terjadi perdebatan antara 

pengarang dengan masyarakat audiens yang ikut dalam proses diskusi karya 

tersebut. Dari hasil diskusi tersebut meluncurkan sejumlah arahan, 

bantahan, kritik, serta saran terkait isi suatu karya tersebut. Hal tersebut 

bukanlah suatu hal yang merugikan pengarang, justru melalui hasil diskusi 

tersebut pengarang dapat menyempurnakan hasil karyanya dengan 

                                                           
54Jonathan Lyons, The Great Bait Al-Hikmah : Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat., 
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mempertimbangkan tanggapan dari pada audiens. Hasil penambahan dan 

penyempurnaan karya tersebut tentunya dibacakan ulang oleh pengarang 

kepada masyarakat audiens.55 

Setelah hal tersebut dilakukan, dilakukan pengkoreksian dan 

pemeriksaan karya oleh audiens sebelum akhirnya dibacakan sekali lagi 

dihadapan masyarakat audiens. Dalam melakukan pengoreksian ada dua 

cara yang harus dilakukan. Pertama, seorang murid  mengoreksinya dengan 

bantuan kawan-kawannya. Kedua, seorang murid mengoreksi dengan 

bantuan seorang guru.56 Jika masih terdapat kekurangan, maka akan 

dilakukan perubahan-perubahan dan tambahan sehingga mencapai suatu 

karya yang sempurna. 

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kegiatan 

diskusi karya merupakan salah satu upaya intelektual Islam dalam 

menyebarkan kandungan isi suatu karya. Kegiatan diskusi karya juga 

merupakan simbol ketelitian intelektual Muslim. Mereka tidak akan 

menerbitkan atau menyebarkan informasi yang tertuang dalam karyanya  

sebelum melakukan diskusi dan pertukaran pemikiran antara dirinya dan 

masyarakat secara umum. 

                                                           
55Agus Rifai, Perpustakaan Islam : Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam Membangun 

Peradaban Islam Masa Klasik., h.175 
56Muhammad Mustafa Azmi, Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya. (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), h.77 
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BAB IV 

PENGARUH GERAKAN LITERASI MASA KEKHALIFAAN 

HARUN AL-RASYID DAN MA’MUN AL-RASYID TERHADAP 

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN 

 

A. Kekhalifaan Harun al-Rasyid 

Harun al-Rasyid terdata sebagai khalifah kelima dalam masa Dinasti 

Abbasyiah. Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa, Harun memiliki kepedulian 

lebih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masanya. Tak heran, pada 

masa kepemimpinanya tercipta beragam kemajuan dari berbagai aspek kehidupan. 

Baik itu dalam hal sosial, agama, politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan 

lainnya. Berikut ulasan singkat perihal biografi Harun al-Rasyid :  

1. Riwayat Hidup Harun al-Rasyid  

Harun Al-Rasyid dilahirkan di Ray pada tahun 150 H. Ia adalah putera 

dari Mahdi, seorang Khalifah Abbasiyah yang terkenal dengan kemampuan 

bersikap lunak terhadap lawan poitiknya. Pada periode kepemimpinannya 

identik dengan negara yang aman yang ditopang oleh kekayaan negeri yang 

berkembang.1 Sementara itu, ibunya bernama Khairuzan. Ia tercatat sebagai 

                                                           
1 M. Abdul Karim.Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam (Yogyakarta: Pustaka Book 

Publisher 2009) h 148. 
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salah seorang ratu yang tegas dan memiliki pengetahuan luas. Ia berasal dari 

Yaman dan menghabiskn waktu belajar fikih dari Imam Al-Auza‟i. Sebelum 

menjadi ratu, ia mulanya adalah seorang budak Al Mahdi yang dimerdekakan 

lalu dinikahinya. Khairuzan memegang kendali atas urusan penting 

pemerintahan saat suaminya Al-Mahdi meninggal dunia dan anaknya 

menduduki kursi khalifah.2  

Dalam kesehariannya, Harun Al-Rasyid dikenal sebagai seorang yang 

dermawan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas. Ia telah dipercaya 

oleh ayahnya dalam urusan pemerintahan dalam usia yang masih terbilang 

muda. Itu karena ia telah berhasil merebut benteng Samalu dalam kurun waktu  

38 hari di usianya saat itu kurang dari 20 tahun. Ekspedisi Harun ke Byzantium 

menaikkan kekuatan politiknya. Ketika ia kembali, ia pun digelari “Al-

Rasyid”, yang berarti “Yang Mendapat Petunjuk”.3  

Harun Al-Rasyid berkulit putih, tinggi, gemuk, tampan, fashih, serta 

memiliki wawasan tentang ilmu dan sastra. Selain itu, ia juga amat menyukai 

ilmu dan ulama, serta senantiasa menhindari segala yang diharamkan dalam 

Islam. Ia juga dikabarkan sering menangisi dirinya sendiri, terutama ketika 

sedang dinasehati. Dalam hal keimanan, Harun tak pernah lupa melaksanakan 

ritual ibadah agamanya. Setiap pagi, dia memberikan seribu dirham untuk amal 

                                                           
2 Syauqi Abu Khalil. 1997. Harun Ar-Rasyid: Amir Para Khalifah & Raja Teragung Di Dunia. 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1997) h 15. 
3 Benson Bobrick. Kejayaan Sang Khalifah Harun Al Rasyid Kemajuan Peradaban Dunia 

Pada Zaman Keemasan Islam.(Tanggerang: PT Pustaka Alvabet.2012) h 39. 
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dan melakukan shalat seratus rakaat (masing-masing disertai banyak bacaan 

dzikir dan doa) setiap hari. Dia berhaji ke Mekkah (1.750 Mil dari Baghdad 

pulang pergi) menggunakan unta sebanyak tujuh kali, dimulai pada tahun 

setelah dia naik tahta, dan haji yang kedelapan dari Rakkah (di Syiria) ke 

Mekkah dengan berjalan kaki. Saat perjalanan haji, dia juga memberikan harta 

dalam jumlah yang besar kepada penduduk Mekkah dan Madinah, dua kota 

paling suci dalam Islam, dan pada jamaah haji yang miskin sepanjang 

perjalanan. Selalu ada orang zuhud yang dibiayai dalam rombongannya, dan 

ketika pada tahun tertentu, ketika dia tidak bisa berangkat haji sendiri, dia 

mengirimkan beberapa wakil yang berkedudukan tinggi bersama tiga ratus 

pegawai atas biaya darinya untuk pergi berhaji.4 

Harun al-Rasyid meninggal saat memimpin perang Thus, sebuah kota 

yang ada di wilayah Khurasan. Ia pun dikuburkan di lokasi wafatnya tepat pada 

tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 193 H / 809 M. Setelah ia meninggal, puteranya 

bernama Amin al-Rasyid segera dilantik. Saat ayahnya meninggal, Amin 

berada di Baghdad di tengah-tengah pasukan tentara. Setelah kabar kematian 

ayahnya sampai padanya, ia pun segera melakukan salat bersama kaum 

muslimin di tempat itu. Dia berkutbah serta memberitahukan kematian 

ayahnya kepada penduduk Baghdad.5  

                                                           
4 Benson Bobrick. Kejayaan Sang Khalifah Harun Al Rasyid Kemajuan Peradaban Dunia Pada 

Zaman Keemasan Islam. h 64 
5 Imam As Suyuthi. Tarikh Khulafa’ Sejarah Para Penguasa Islam (Jakarta: Pustaka Al Kautsar 

2012) h 356 



72 
 

 
 

Tak berselang lama memimpin, Amin al-Rasyid digantikan oleh 

saudaranya bernama Makmun al-Rasyid. Peralihan kepemimpinan mereka 

berlangsung secara tidak harmonis, sebab diselesaikan melalui jalur perang 

saudara. Dalam peperangan mencekam itu, Jenderal kepercayaan Ma’mun al-

Rasyid berhasil memukul mundur pasukan Amin al-Rasyid dalam 

pertempuran Rayy. Hingga pada akhirnya Irak dan Baghdad yang merupakaan 

area kekuasaannya, berhasil direbut dan ditaklukkan. Amin al-Rasyid 

dieksekusi, Ma’mun al-Rasyid menduduki jabatan khalifah tepat pada 813 M. 

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Masa Khalifah Harun al-Rasyid 

Khalifah Harun al-Rasyid sangat konsen dalam segala hal yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya, banyak lembaga yang 

didirikan dan dikembangkan pada masa kepemimpinannya. Lembaga itulah 

dijadikan sebagai pusat penyebarluasan informasi, ilmu maupun pengetahuan. 

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa ada beberapa lembaga 

pengembangan pengetahuan yang didirikan dan dikembangkan pada masa 

Harun al-Rasyid.6, antara lain sebagai berikut : 

a. Kuttab 

Kuttab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat 

menulis. Kemudian memiliki pengertian sebagai lembaga pendidikan 

dasar. Menurut catatan sejarah, Kuttab telah ada sejak pra Islam. 

                                                           
6 Suwito. Sejarah Sosial Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada Media 2005) h 101 



73 
 

 
 

Diperkirakan mulai dikembangkan oleh pendatang ke tanah Arab, yang 

terdiri dari kaum Yahudi dan Nasrani sebagai cara mereka mengajarkan 

taurat dan injil, filsafat, jadal (ilmu debat) dan topik-topik yang berkenaan 

dengan agama mereka. Di awal perkembangan Islam, kuttab tersebut 

dilaksanakan di rumah guru yang bersangkutan dan materi yang diajarkan 

adalah semata-mata menulis dan membaca (syair-syair). Namun pada akhir 

abad 1 H, mulai timbul kuttab yang selain mendirikan pendidikan menulis 

dan membaca, juga mengajarkan membaca Alquran dan pokok ajaran 

agama.7 

b. Pendidikan Dini di Istana 

 Diadakannya pendidikan usia dini di istana diperuntukkan bagi anak-

anak para pejabat. Hal itu dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa 

pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya kelak setelah ia dewasa. Di sisi lain, 

pendidikan tersebut tidak hanya diarahkan untuk membentuk pribadi kader 

Islam, tapi juga dibekali dengan pendidikan tauhid, akhlak, amal ibadah, 

kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, bahkan kehidupan bernegara.8 

 Atas dasar pemikiran tersebut, khalifah beserta keluarganya dan para 

pembesar istana lainya berusaha menyiapkan anak-anaknya agar sejak 

kecil sudah di perkenalkan dengan lingkungan dan tugas-tugas yang akan 

                                                           
7 Suwito. Sejarah Sosial Pendidikan Islam, h 102 
8 Hanun Asrohah. Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta : Logos, 1999), h.15 
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diemban nantinya. Pendidikan anak di istana berbeda dengan pendidikan 

anak-anak di kuttab pada umumnya. Di istana orang tua murid (para 

pembesar di istana) adalah yang membuat rencana pelajaran dan tujuan 

yang di kehendaki oleh orang tuanya.  

c. Toko-toko Buku  

Selama masa kejayaan dinasti Abbasiyah, toko-toko buku berkembang 

dengan pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Toko-toko 

buku tidak hanya menjadi pusat pengumpulan dan penjualan buku-buku, 

tapi juga menjadi pusat studi dengan berbagai disiplin ilmu berkembang di 

dalamnya. Pemilik toko buku biasanya menjadi tuan rumah dan kadang 

menjadi pemimpin jalannya studi tersebut. Ini semua menunjukan betapa 

antusiasnya umat Islam masa itu dalam menuntut ilmu. Selain itu toko 

buku juga menyediakan jasa penyewaan, bagi siapa saja yang hendak 

tinggal dan membaca di toko, dan bebas memilih buku apa saja yang 

tersedia. Dalam sejarah dituliskan bahwa salah seorang tokoh penulis masa 

Abbasyiah bernama Al-Jahiz memilih jalan pintas dalam menikmati buku-

buku yang telah disediakan oleh para warraq (penyalin) dengan cara 

menyewa toko-toko para warraq dan bermalam di tempat tersebut sembari 

membaca buku. Hal ini dilakukan karena dianggap lebih murah, daripada 

harus membeli semua buku yang disediakan oleh pada warraq.9 

                                                           
9 J. Pedersen, Fajar Intelektual Islam : Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di Dunia Arab., 

h.71 
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d. Majelis Kesusastraan  

Majelis kesusastraan adalah suatu tempat khusus yang diadakan oleh 

khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Majelis 

seperti ini telah ada sejak masa khulafa al-Rasyidin dan diadakan di masjid. 

Namun pada masa dinasti Umayyah, pelaksanaannya dipindah ke istana 

dan hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Pada masa Harun al-

Rasyid, majelis sastra mengalami kemajuan yang pesat dan luar biasa, itu 

karena khalifah sendiri adalah ahli ilmu pengetahuan yang cerdas, dan 

terjun langsung aktif di dalam prosesnya. Pada masa beliau, sering 

diadakan perlombaan antara ahli-ahli syair, perdebatan antar fukaha dan 

juga sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Salah satu majelis 

kesusastraan dalam sejarah peradaban Islam dikenal dengan istilah Majlis 

al-Syu’ara’. Majelis ini digunakan sebagai tempat belajar syair, selain itu 

juga digunakan sebagai lembaga kontes para ahli syair.10 

e. Perpustakaan  

Salah satu ciri kepemimpinan pada masa dinasti Abbasiyah adalah 

tumbuh kembangnya perpustakaan-perpustakaan, baik yang besifat umum 

(didirikan oleh pemerintah), maupun perpustakaan yang sifatnya khusus 

(didirikan oleh para ulama dan sarjana). Salah satu perpustakaan 

termasyhur yang berdiri ada masa itu adalah Bait al Hikmah, yang 

                                                           
10 Hanun Asrohah. Sejarah Pendidikan Islam, h.54 
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didirikan oleh Harun Al-Rasyid dan berkembang pesat pada masa Ma’mun 

al-Rasyid. Keberadaan perpustakaan tersebut merupakan salah satu contoh 

kemajuan pengetahuan pada masa Abbasyiah. Sebab, perpustakaan itu 

tercatat sebagai perpustakaan dunia Islam yang terlengkap. Di dalamnya 

terdapat macam-macam buku ilmu pengetahuan yang berkembang pada 

masa itu serta berbagai buku terjemahan dari bahasa Yunani, Persia, India, 

dan lainnya. Perpustakaan tersebut menyediakan ribuan koleksi buku 

bahan pustaka untuk dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan 

masyarakat.11 

f. Masjid 

Masjid merupakan pusat pengembangan ilmu bagi umat Islam yang 

sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Masjid telah menjadi pusat 

kegiatan dan informasi bagi kaum muslimin, termasuk kegiatan yang 

bernuansa pengetahuan. Selain itu, masjid juga kerap dijadiakn sebagai 

tempat bermusyawarah mengenai segala urusan.12 

Pada masa Umayyah, masjid berkembang fungsinya sebagai tempat 

pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya dalam bidang keagamaan. 

Berlanjut pada masa Abbasyiah, masjid-masjid pun didirikan oleh para 

penguasa, dilengkapi dengan berbagai sarana dan fasilitas pendidikan, 

                                                           
11 Ajid Thahir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, h.50 
12Ramyulis. Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta :Radar Jaya Ofset, 2012), h. 45 
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seperti tempat pendidikan untuk anak-anak, pengajaran orang dewasa 

(halaqah), serta ruang perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap.  

Masjid dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas. 

Pada masa dinasti Abbasiyah, penyelengaraan pendidikan di masjid sangat 

didukung oleh pemerintah, termasuk Harun al-Rasyid. Pada kekhalifahan 

ini, kepentingan masjid dianggap bukan hanya sebagai tempat peribadatan, 

melainkan juga sebgai pusat pengajaran. 

B. Kekhalifaan Ma’mun al-Rasyid 

Makmun al-Rasyid menjadi khalifah Abbasyiah setelah menggantikan 

saudaranya bernama Al-Amin. Peralihan kepemimpinan mereka berlangsung 

secara tidak harmonis, sebab diselesaikan melalui jalur perang saudara. Dalam 

peperangan itu, Jenderal kepercayaan Ma’mun al-Rasyid berhasil memukul 

mundur pasukan Al-Amin  dalam pertempuran Rayy. Hingga pada akhirnya Irak 

dan Baghdad yang merupakaan area kekuasaannya, berhasil direbut dan 

ditaklukkan. Ma’mun al-Rasyid pun menduduki jabatan khalifah tepat pada 813 

M. Berikut ulasan singkat perihal biografi Khalifah Ma’mun al-Rasyid : 

1. Riwayat Hidup Ma’mun al-Rasyid  

Nama lengkapnya adalah Abdullah Abul-Abbas Al-Ma’mun. Ia 

dilahirkan pada tahun 198-218 H/ 813-833 M. Al-Ma’mun dilahirkan enam 

bulan lebih dulu dari saudara sebapaknya Al-Amin (194-198 H/809-813 M).13 

                                                           
13 Ahmad Shalaby. Sejarah dan Kebudayaan Islam (Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD 

1991) h 124 
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Al-Ma’mun termasuk putra yang jenius. Sebelum usia 5 tahun ia dididik 

agama dan membaca Alquran oleh dua orang ahli yang terkenal bernama Kasai 

Nahvi dan Yazidi. Untuk belajar hadits, Harun Al-Rasyid menyerahkan kedua 

putranya Al-Ma’mun dan Al-Amin kepada Imam Malik di Madinah. Kedua 

putranya itu belajar kitab al-Muwatha, karangan Imam Malik sendiri dalam 

waktu yang sangat singkat, Al-Ma’mun telah menguasai ilmu-ilmu kesustraan, 

tatanegara, hukum, hadits, falsafah,astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan 

lainnya. Ia hafal Alquran begitu juga menafsirkannya. Harun Al-Rasyid pun 

mempercayakan anak-anaknya dengan memberi tanggung jawab penuh kepada 

guru pribadi. Al-Ma’mun berada di bawah bimbingan Ja’far Ibn Yahya seorang 

yang bijak dalam berbicara,bijaksana dalam berpikir, murah hati dan pemaaf . 

Ja’far juga mengusulkan kepada Harun untuk mencalonkan al-Ma’mun sebagai 

khalifah yang kemudian disambut baik oleh Harun.14 

Al-Ma’mun adalah pribadi yang jarang bermain. Selama dua puluh 

bulan tinggal di Baghdad beliau tidak sembarangan mendengarkan nyanyian 

yang biasanya menjadi hiburan di istana, karena kekhawatiran nyanyian 

tersebut akan menghilangkan konsentrasinya ketika mengkaji berbagai buku-

buku. Walaupun ia mendengar dari belakang tabir. Semua itu disebabkan 

                                                           
14Didin Saefuddin. Zaman Keemesan Islam, Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti Abbasyiah 

(Jakarta : Grasindo 2002) h 41 



79 
 

 
 

karena kecintaan beliau kepada ilmu pengetahuan serta usahanya 

mengembalikan keutuhan kerajaan yang hampir runtuh.15 

Al- Ma’mun merupakan salah seorang tokoh Khalifah Abbasiyah yang 

paling terkemuka. Kebanyakan ahli-ahli sejarah berpendapat, tanpa ketokohan 

dan kemampuan Al-Ma’mun, niscaya peristiwa-peristiwa yang berlaku di 

zamannya itu pasti dapat mengganggu kerajaan Islam dan membawa kepada 

bahaya dan keruntuhan. Khalifah Abbasiyah ketujuh ini dikenal sebagai figur 

pemimpin yang dianugerahi intelektualitas yang cemerlang. Ia menguasai 

beragam ilmu pengetahuan. Kemampuan dan kesuksesannya mengelola 

pemerintahan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan peradaban 

umat Islam. Al-Ma’mun dinilai sebagai salah satu khalifah terbesar di Dinasti 

Abbasiyah. Pemerintahannya disebut sebagai masa keemasan Islam. Dia 

mempromosikan berbagai studi seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dia 

mendorong dan menyukai diadakannya berbagai diskusi. Untuk 

mempromosikan ilmu pengetahuan ia pun mendirikan  dan mengembangkan 

perpustakaan,observatorium dan lembaga ilmu pengetahuan lainnya. Banyak 

sarjana yang berprestasi berkembang dan dilindungi olehnya.16 

Khalifah Al-Ma’mun terkenal sebagai seorang yang tidak suka dengan 

pertumpahan darah,serta  amat benci menipu daya. Seandainya beliau mengatur 

                                                           
15Ahmad Shalaby. Sejarah dan Kebudayaan Islam, h 121-122 
16Masudul Hasan. History of Islam : Clasical Period 571-1258 C. E. (Delhi : Adam Publishers 

1992) h 219 
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rencana jahat untuk menyingkirkan orang, maka yang memaksanya berbuat 

demikian ialah keadaan dan masalah-masalah besar yang begitu mendesak. Ia 

tidak melakukannya karena tunduk kepada hawa nafsu atau untuk memenuhi 

keinginan menumpahkan darah, tetapi sebaliknya untuk melenyapkan huru-

hara dan pemberontakan. Pemaaf adalah salah satu dari sifat Al-Ma’mun yang 

paling nyata. Hal itu dibuktikan saat ia memaafkan Al-Fadhl bin Ar-Rabi’ yang 

telah menghasut berbagai pihak untuk menentangnya. Ia juga memaafkan 

Ibrahim Al-Mahdi yang telah melantik dirinya sendiri sebagai khalifah di 

Baghdad semasa Al-Ma’mun berada di Merw, padahal saat itu Al-Mu’tashim 

dan Al-Abbas bin Al-Ma’mun menyarankan agar Ibrahim dibunuh. Namun, ia 

justru memaafkannya. Al-Ma’mun adalah seorang khalifah Islam yang arif, 

bijaksana, tinggi akal, bagus budi pekertinya, mengutamakan kemerdekaan 

berpikir dan berdiskusi.17 

Al-Ma’mun jatuh sakit dan meninggal dunia  tepat pada 18 Rajab 218 

H / 833 M di Badidun, suatu tempat yang berada di kawasan Romawi. Jasadnya 

lalu dibawa ke Tharsur dan dimakamkan disana.18 

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Masa Khalifah Ma’mun al-Rasyid 

Tak dapat dipungkiri, beragam ilmu mengalami perkembangan saat khalifah 

Makmun al-Rasyid menahkodai Dinasti Abbasyiah. Beberapa ilmu yang 

berkembang pada masa itu, antara lain : 

                                                           
17 Ahmad Shalaby. Sejarah dan Kebudayaan Islam, h 289-290 
18 As-Suyuti. Tarikh Khulafa’ (Jakarta : Pustaka al-Kautsar 2001) h 407 
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a. Ilmu Agama 

Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang muncul di 

tengah-tengah suasana hidup keislaman, berkaitan dengan agama dan 

bahasa Alquran. Sebenarnya, ilmu pengetahuan agama telah berkembang 

sejak masa Dinasti Umayyah. Namun pada masa Dinasti Abbasiyah, ia 

mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Terkhusus pada 

masa kepemimpinan Ma’mun al-Rasyid.  

Berikut berapa cabang ilmu pengetahuan dalam bidang agama yang 

berkembang pesat masa itu, antara lain :  

1.) Ilmu Tafsir 

Pada masa Dinasti Abbasiyah ilmu tafsir mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dengan dilakukannya penafsiran 

secara sistematis, menyeluruh, serta terpisah dari hadis.  

Menurut riwayat Ibnu Nadim, orang pertama yang melakukan 

penafsiran secara sistematis berdasarkan tertib muashaf adalah al-

Farra’ (w. 207 H). Berbagai aliran muncul seperti Ahl as-Sunnah, 

Syi’ah, Muktazilah mempengaruhi penafsiran al-Qur’an. Dari 

berbagai tafsir yang telah ada, diketahui bahwa corak tafsir ada dua 

macam. Yakni, tafsir bi al- ma’tsur dan tafsir bi al-ra’yi.19 

 

                                                           
19 Fahsin M. Fa’al. Sejarah Kekuasaan Islam (Jakarta : CV. Artha Rivera 2008) h 69 
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2.) Ilmu Hadis 

Pada masa Abbasiyah, kegiatan pengkodifikasian hadis 

dilakukan dengan giat sebagai kelanjutan dari usaha para ulama 

sebelumnya. Perlu diketahui bahwa pengondifikasian hadis sebelum 

masa Abbasyah dilakukan tanpa melalui penyaringan sehingg 

antara hadis Rasulullah dan hadis palsu bercampur.  

Berkenaan dengan keutamaan hadis sebagai sumber hukum 

yang kedua setelah Alquran, maka para ulama Islam pada masa 

Abbasiyah berusaha semaksimal mungkin menyaring hadis 

Rasulullah agar diterima sebagai sumber hukum. Penyaringan 

Hadist (al-Sunnah) diadakan dengan cara kritik terhadap sanad 

(jalur penyampaian hadits) maupun matan (isi hadits). 

3.) Ilmu Kalam 

Ilmu kalam lahir karena dorongan untuk membela agama Islam 

dari pemikiran-pemikiran orang-orang Kristen dan Yahudi yang 

mempergunakan filsafat sebagai senjata, juga untuk memecahkan 

persoalan-persoalan agama dengan kemampuan akal pikiran dan 

ilmu pengetahuan. Orang-orang Mu’tazilah mempunyai andil besar 

dalam mengembangkan ilmu kalam yang pemecahannya bercorak 

filsafat.20 

                                                           
20 Fahsin M. Fa’al. Sejarah Kekuasaan Islam, h 74 



83 
 

 
 

Kaum Mu’tazilah berjasa dalam menciptakan ilmu 

Kalam,karena mereka gigih membela Islam dari serangan Yahudi, 

Nasrani dan Watsani. Menurut riwayat, mereka mengirim para juru 

dakwah ke segnap penjuru untuk menolak serangan musuh.21 

4.) Ilmu Fikih 

Di antara kebanggaan zaman pemerintahan Abbasiyah yang 

pertama adalah terdapatnya empat imam mazhab fikih yang ulung. 

Mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I, dan 

Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat imam mazhab tersebut 

merupakan para ulama fikih yang paling agung dan tiada nilai 

tandingannya di dunia Islam. 

Metode pengambilan (istinbat) hukum yang dipergunakan oleh 

para fuqaha pada masa itu dapat dibedakan menjadi ahl al-ra’yi dan 

ahl al-hadis. Aliran pertama mengistinbatkan hukum berdasarkan 

sejumlah nash-nash yang jelas jejaknya (Ma’tsur) jika tidak terdapat 

nash yang jelas, serta banyak mendasarkan pemikiran hukumnya 

kepada kemampuan akal pikiran dan pengalaman. Aliran ini 

terdapat di Kuffah dan tokohnya yang paling terkenal adalah Imam 

Abu Hanifah.  

                                                           
21 Fadil SJ. Pasang Surut Peradaban Islam dalam LIntasan Sejarah (Malang : UIN Malang 

Press 2008) h 164 
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Aliran yang kedua mengistinbatkan hukum berdasarkan hadits-

hadits Rasulullah. Aliran ini banyak terdapat di Madinah dan 

tokohnya adalah Imam Malik. Di antara aliran ahl-al-ra’yi yang 

liberal dan aliran ahl al-hadits yang konservatif terdapat Imam 

Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal yang cenderung memadukan 

kedua metode aliran tersebut.22 

Penetapan hukum yang dilakukan oleh keempat imam besar ini 

memiliki metode masing-masing. Yang menarik bahwa pada 

umumnya keempat imam besar hukum Islam tersebut sama-sama 

menggunakan logika hukum yang diadopsi dari Aristoteles.23 

Pertentangan para ulama dalam hal materi fiqh (Hukum Islam) 

memberikan gambaran betapa luasnya ruang lingkup Hukum Islam. 

Untuk menghindari adanya pertentangan yang lebih luas yang dapt 

membawa kepada akibat-akibat yang negatif, maka para ulama fiqh 

berusaha menyusun Ilmu Ushul Fiqh yang dapat dijadikan sebagai 

pegangan umum bagi semua para ahli hukum.24 

 

 

                                                           
22 Fahsin M. Fa’al. Sejarah Kekuasaan Islam, h 69-74 
23 Didin Saefuddin. Zaman Keemesan Islam, Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti 

Abbasyiah (Jakarta : Grasindo 2002) h 162 
24 Fadil SJ. Pasang Surut Peradaban Islam dalam LIntasan Sejarah, h 173 
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5.) Ilmu Tasawuf 

Ilmu Tasawuf, yaitu salah satu ilmu yang tumbuh dan matang 

dalam zaman Daulah Abbasiyyah, ilmu Tasawuf adalah ilmu syariat 

yang baru diciptakannya. Inti ajarannya adalah tentang ketekunan 

beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, 

meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia dan bersunyi diri 

dalam beribadah. 

b. Ilmu-ilmu Umum 

Selain ilmu agama, kemajuan juga terjadi pada ilmu-ilmu umum di 

masa Daulah Abbasyiah di bawah kepemimpinan Ma’mun al-Rasyid, 

beberapa ilmu umum itu adalah sebagai berikut : 

1.) Etika (Akhlak) 

Etika (Akhlak) Islam bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah. 

Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan dalam bidang ini. paling tidak 

ada tiga corak penulisan. Pertama pelajaran akhlak berupa anekdot, 

pepatah dan kata-kata hikmah. Kedua, berupa cerita-cerita, filsafat 

popular tentang moral yang diperoleh pada fable (dongeng tentang 

binatang yang dapat bicara). Ketiga, pepatah dari Lukman serta untaian 

hikmah dari para Sahabat. 

2.) Humaniora 

Kemajuan peradaban pada masa kejayaan Islam juga mencakup 

bidang Humaniora. Dalam bidang ini peradaban Islam tercermin dalam 
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bidang bahasa dan sastra. Ilmu Bahasa tumbuh dan berkembang, karena 

bahasa Arab semakin dewasa memerlukan suatu ilmu bahasa yang 

menyeluruh.Yang dimaksud dengan Ilmu Bahasa (ulum al-lughah) 

yaitu Nahwu, Sharaf, Ma’ani, Bayan, Badi’, Arudh, Qamus, dan Insya’. 

Kota Basrah dan Kufah merupakan pusat pertumbuhan dan kegiatan 

Ilmu Lughah; keduanya saling berlomba dalam bidang tersebut, 

sehingga muncul “Aliran Basrah” dan “Aliran Kuffah” yang masing-

masing memiliki pendukung dan bangga dengan lairannya. 

Aliran Basrah lebih banyak terpengaruh dengan Manthiq 

(logika) dibandingkan dengan Aliran Kuffah, sehingga mereka 

dinamakan ahli Manthiq.25 

3.) Filsafat 

Filsafat muncul sebagai hasil integrasi antara ajaran Islam dan 

kebudayaan klasik Yunani yang terdapat di Mesir, Suriah, 

Mesopotamia, dan Persia, dan mulai berkembang pada masa khalifah 

Harun al-Rasyid dan Al-Ma’mun. Para filsuf muslim yang terkenal dan 

kemudian menjadi tokoh filsafat dunia, antara lain, adalah Ya’qub bin 

Ishaq al-Kindi 9796-873 M). Ia dikenal sebagai flsuf Arab yang telah 

menulis sekitar 50 buku, sebagian besar di bidang filsafat.26 

                                                           
25 Fadil SJ. Pasang Surut Peradaban Islam dalam LIntasan Sejarah, h 164-167 
26 Fahsin M. Fa’al. Sejarah Kekuasaan Islam, h 75 
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Gelombang penerjemahan sangat berpengaruh terhadap 

meluasnya tradisi helenistik ke dunia Islam. Umat Muslim banyak yang 

menekuni tradisi intelektual Yunani, terutama filsafat, sehingga 

terjadilah apa yang disebut Azra sebagai “helenisasi pemikiran Islam 

dan Islamisasi pemikiran helenistik”. Wajarlah jika tradisi helenistik 

kemudian membanjiri khazanah keilmuan kaum Muslim karena pada 

awalnya filsafat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu eksanta yang 

dipelajari kaum Muslim dengan tekun. Kenyataannya banyak sekali 

orang yang menjadi ahli dalam berbagai bidang, seperti ahli 

kedokteran, fisika, kimia, dan sekaligus filsafat.27 

4.) Kedokteran 

Pada masa Dinasti Abbasiyah, ilmu kedokteran telah mencapai 

puncaknya yang tertinggi dan telah melahirkan para dokter yang sangat 

terkenal. Di antara mereka, yang sangat terkemuka adalah Yuhannah 

bin Musawih (w. 242 H) dengan al-‘Asyr al-Maqalat fi al-‘Ain (tentang 

pengobatan penyakit mata).28 

Perkembangan ilmu kedokteran sejalan dengan perkembangan 

ilmu filsafat. Mula-mula al-Mansur mengundang seorang dokter kepala 

dari Jundishapur kemudian berturut-turut mengundang dokter-dokter 

                                                           
27 Didin Saefuddin. Zaman Keemesan Islam, Rekonstruksi Sejarah Imperium Dinasti 

Abbasyiah (Jakarta : Grasindo 2002) h 186 
28 Fahsin M. Fa’al. Sejarah Kekuasaan Islam, h 76 



88 
 

 
 

ternama dari Syria, Mesir, Bizantium dan India untuk berkumpul di 

Baghdad. Buku-buku Yunani, Iran, India, dan lain-lain diterjemahkan 

ke dalam bahasa Arab. Buku-buku Yunani yang menjadi standar saat 

itu ialah karya dari Hippocrates, Galen, Paul, Alexander Thales, 

Discerides dan lain-lain.29 

5.) Astronomi 

Astronomi membantu umat Islam dalam menentukan letak 

Ka’bah. Di sisi lain, astronomi juga membantu praktik ramal-meramal 

garis politik para khalifah dan amir yang berdasarkan perhitungan 

kerjanya kepada peredaran bintang.30 

Pada awal abad kesembilan sudah ada dilakukan observasi-

observasi yang pertama dan teratur di sebelah Barat Daya Parsi dengan 

mempergunakan alat-alat yang sudah agak sempurna; dan sebelum 

pertengahan abad tersebut berlalu, maka Khalifah al-Ma’mun telah 

mendirikan pos-pos observasi astronomi di Baghdad dan di luar kota 

Damasik. Alat-alat astronomi yang dipakai pada zaman itu terdiri dari 

kwadrat, astrolabium, jarum matahari, dan bulatan dunia. Dengan cara 

demikian, ahli-ahli astronomi khalifah menyelenggarakan salah satu 

pekerjaan pengukuran tanah yang paling sukar, yaitu pengukuran 

derajat busur. Maksud pekerjaan itu ialah untuk menetapkan ukuran 

                                                           
29 Fadil SJ. Pasang Surut Peradaban Islam dalam LIntasan Sejarah, h 180 
30 Fahsin M. Fa’al. Sejarah Kekuasaan Islam, h 77 
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kebesaran lingkaran dunia, berdasarkan pendapat yang ada bahwa dunia 

ini bulat bentuknya. Hasil pengukuran yang dilangsungkan di daratan 

sebelah Utara sungai Eufrat dan di sekitar Palmyra menyatakan, bahwa 

panjang suatu derajat busur ialah 56 2/3 mil Arab. Ketelitian ukuran 

tersebut sangat mengagumkan, karena ukuran panjang derajat busur 

yang sebenarnya pada tempat itu hanyalah 2877 kaki lebih pendek.31 

6.) Matematika 

Ilmu ini dibawa oleh ilmuan India pada masa Khalifah al-

Manshur melalui buku Sind qwa Hind. Dari terjemahan buku ini oleh 

al-Fazzari, dikenallah sistem angka Arab dan angka nol yang 

mempermudah perhitungan.selanjutnya, ilmu ini dikembangkan lagi 

oleh al-Khwarizmi dan Habash al-Hasib dengan memuat tabel angka-

angka.32 

Ilmu Hitung (Matematika) adalah satu cabang ilmu yang 

berkembang pesat dikalangan umat Islam, karena hukum-hukum 

syariat tentang zakat dan waris menuntut perhitungan aritmatika.33 

Perkembangan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan di atas 

semakin menunjukkan begitu pesatnya transformasi ilmu pengetahuan pada 

masa itu. Al-Ma’mun yang memang menjunjung tinggi keguanaan akal dan 

                                                           
31 Philip K. Hitti, History of Arabs. (New York: Palgrave Macmillan, 2002), h.300 
32 Fahsin M. Fa’al. Sejarah Kekuasaan Islam, h 78 
33 Fadil SJ. Pasang Surut Peradaban Islam dalam LIntasan Sejarah, h 184 
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memberi kebebasan dalam berpikir membuat berbagai cabang ilmu 

pengetahuan dapat berkembang pesat pada masa itu. 

Ilmu fikih dan filsafat mencapai masa puncaknya pada masa ini tidak 

lain dikarenakan adanya keterkaitan antara ilmu fikih dan filsafat atau lebih 

tepatnya metode yang digunakan para imam mazhab dalam menetapkan hukum 

Islam sama-sama menggunakan logika yang diadopsi dari Aristoteles. Pada 

masa itu pula masyarakat memiliki kebebasan untuk mengikuti mazhab yang 

diyakininya sehingga setiap  mazhab memiliki pengikut yang meyakini ajaran 

yang telah diajarkan Imam mazhab. Kebebasan berpikir dan berpendapat 

membuat para mujahid semakin giat berijtihad sehingga memperluas ruang 

lingkup hukum Islam.  

Sementara itu, dalam bidang filsafat pada masa itu benar-benar 

mencapai puncaknya. Kaum muslim banyak mengadopsi pemikiran 

Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Mereka sangat asyik mendalami pemikiran-

pemikiran filsafat Yunani. Bagi ilmuan Muslim, filsafat Yunani telah 

membantu mereka dengan alat-alat yang sangat bermanfaat, seperti dialektika, 

silogisme, dan logika deduktif, untuk memecahkan persoalan-persoalan teoritis 

pengetahuan dan ilmu-ilmu agama yang merupakan poros kehidupan di dunia 

Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber tertulis, pada bab ini 

peneliti akan mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

telah diulas pada bab sebelumnya. Kesimpulan dari hasil penelitian yang membahas 

tentang gerakan literasi pada masa Abbasyiah, terkhusus dalam periode kekhalifaan 

Harun al-Rasyid dan Ma’mun al-Rasyid (786 – 833 M). Kesimpulan ini meliputi 

penjabaran tentang hakikat gerakan literasi, gerakan literasi masa Abbasyiah, 

hingga dampak dari gerakan literasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

masa Abbasyiah. Berikut ulasan kesimpulannya : 

1. Jika ditinjau dari penjelasan berbagai ahli dan lembaga berkapabel yang 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditemukan benang merah definisi bahwa 

gerakan literasi adalah upaya untuk membumikan, membudidayakan ataupun 

menggencarkan literasi. Dalam hal ini, segala aktifitas yang bertujuan untuk 

mencerdaskan. Jadi secara hakikat, apapun gerakan yang berkaitan dengan hal 

tersebut, maka disebut sebagai gerakan literasi.  

2. Perkembangan gerakan literasi pada masa Abbasyiah tak terlepas dari kehadiran 

buku yang berkembang dari masa ke masa. Mulai dari buku jenis perkamen, 

lontar hingga kertas. Buku-buku inilah yang dijadikan media dalam menggalang 

gerakan literasi. Gerakan literasi itu digalang dengan sebuah konsep yang 
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memuat aspek teologis dan historis. Tentunya, kedua aspek tersebut bukanlah 

hal yang berseberangan dan terpisahkan, melainkan saling berkaitan. Ibarat dua 

sisi mata uang yang saling menyempurnakan nilainya. Membara dan 

menggeloranya semangat para cendikiawan pada masa Abbasyiah dalam 

menggalang gerakan literasi tidak terlepas dari kesadaran mereka akan 

pentingnya melestarikan dan mengembangkan pengetahuan, yang tidak bisa 

diingkari bahwa hal itu merupakan bagian dari anjuran dan kewajiban yang 

tertuang dalam teks-teks Al-Quran. Atas dasar itu, para cendekiawan dan 

intelektual Muslim pun kerap mengamalkan hal tersebut, sehingga lambat laun 

menjadi suatu tradisi yang lazim di kalangan masyarakat Abbasyiah kala itu. 

Sementara itu, tradisi dalam menggalang gerakan literasi senantiasa berbanding 

lurus dengan prinsip yang tertuang dalam ajaran agama Islam itu sendiri. 

3. Gencarnya gerakan literasi masa Abbasyiah memberikan banyak kontribusi 

positif untuk peradaban Islam kala itu. Di bawah kepemimpinan Harun al-

Rasyid, lahir sejumlah pusat gerakan literasi yang didirikan seiring 

berkembangnya konsep pengembangan ilmu pengetahuan. Tentunya, konsep 

yang telah tersusun matang itu tidak akan ada gunanya jikalau tanpa perwujudan 

praktek di lapangan. Berdasan hasil penelitian yang telah diulas, gerakan literasi 

itu diwujudkan melalui tempat-tempat vital yang dipandang efektif dan efisien 

untuk dimanfaatkan dalam segala keperluan literasi. Mulai dari penulisan karya, 

penerjemahan, penyalinan, pendiktean, ataupun diskusi karya. Beberapa tempat 
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vital yang dijadikan sebagai pusat gerakan literasi itu adalah kuttab, madrasah, 

masjid, perpustakaan, toko buku, istana, dan sebagainya.   

Di sisi lain, masa kepemimpinan Ma’mun al-Rasyid juga tak kalah 

memberi kontribusi kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa 

kepemimpinannya, telah lahir sejumlah tokoh ilmuan dan cendekiawan yang 

berasal dari latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Mulai dari ilmu agama 

hingga ilmu umum. Kemajuan ilmu agama meliputi tafsir Alquran, hadits, 

fiqih, tasawuf, dan lainnya. Sedangkan ilmu umum itu meliputi etika, 

matematika, filsafat, astronomi, kedokteran, dan lainnya.  

B. Implikasi 

Kita menyaksikan betapa sulitnya para cendikiawan dan ilmuan masa 

Abbasyiah dalam menggalang gerakan literasi. Semua dilakukan dengan cara yang 

manual, namun senantiasa berada dalam garis optimal, baik itu dalam hal penulisan 

karya, penerjemahan, penyalinan, pendiktean, ataupun diskusi karya. Jika bukan 

karena ketulusan dan ketekunan hati mereka, tentunya mustahil untuk mewujudkan 

hal tersebut, mereka rela terlibat dalam dunia yang penuh dengan kerumitan itu 

untuk sebuah kebaikan. Akan tetapi, kerumitan dan kesulitan yang dialami para 

cendekiawan dan intelektual masa itu tentunya tidak sia-sia. Benih yang mereka 

tanam, ternyata menghasilkan gerakan literasi yang semakin meningkat dan minat 

mereka dalam mengembangkan pengetahuan kian menggelora. Hal ini dikarenakan 

adanya kegiatan atau tradisi gerakan literasi yang terbangun dalam lingkungan 

masyarakat Abbasyiah, yang menjadi pemicu dan pemantik membaranya semangat 
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mereka. Perkembangan intelektual masyarakat Abbasyiah kala itu pun berhasil 

mengantarkan umat Islam menuju puncak kejayaan. Oleh karena itu, tidak heran 

jikalau orang-orang pun pergi ke Baghdad (pusat kegiatan pengembangan 

intelektual tersebut) untuk menuntut ilmu dan belajar kepada para cendekiawan dan 

intelektual Muslim disana, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu al-Khawarizm, 

Imam Syafi'i, Imam Malik, dan sebagainya.  

Para peminat ilmu pengetahuan tersebut berasal dari berbagai penjuru daerah, 

yang tentunya membutuhkan perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke Baghdad. 

Namun, hal itu bukanlah masalah bagi mereka. Karena, yang terpenting bagi mereka 

adalah belajar dan bertemu langsung kepada para cendekiawan dan intelektual hebat 

Muslim yang murni lahir dari perkembangan peradaban Islam masa Abbasyiah 

tersebut. Tidak teringkari, betapa besar pengaruh cendekiawan dan intelektual 

Abbasyiah dalam memberikan kontribusi pengetahuan terhadap dunia. Semua itu 

bisa direalisasikan, atas dasar kesadaran mereka terhadap pentingnya 

menggelorakan gerakan literasi. 

Tak hanya peradaban pengetahuan, gerakan literasi masa Abbasyiah juga 

memicu timbulnya peradaban kebijaksanaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya 

keharmonisan hubungan antar agama yang berbeda dalam hal mencapai cita-cita 

mencerdaskan kehidupan masyarakat. Toleransi dan moderasi beragama telah 

tuntas pada masa itu. Pada kepemimpinan al-Makmun, salah seorang tokoh dari 

kalangan Kristen dipercaya menduduki jabatan kepala perpustakaan. 
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Mengingat gerakan literasi menjadi salah satu aspek pemicu berkembanganya 

peradaban masa Abbasyiah, maka hal ini bisa menjadi acuan bagi lembaga dewasa 

ini (pemerintahan maupun  swasta). Literasi mesti menjadi perhatian semua pihak, 

dalam rangka mewujudkan perkembangan peradaban pengetahuan dan 

kebijaksanaan di tengah masyarakat, sebagaimana telah diperlihatkan dalam 

perjalanan peradaban Islam masa Abbasyiah (Kekhalifaan Harun al-Rasyid hingga 

Ma’mun al-Rasyid). 
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