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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, Puja dan Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat 

Allah swt. Tuhan seluruh semesta alam, yang telah memberikan Rahmat serta 

Karunia-Nya di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Shalawat serta Salam 

senantiasa terlimpahcurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. 

ialah Nabi yang telah membawa manusia sampai kepada kehidupan yang 

berperadaban. Pada kesempatan kali ini, penulis sangat bersyukur karena telah 

mampu menyelesaikan Tesis yang diberi judul “Perkembangan Perpustakaan 

Pada Masa Dinasti Umayyah.” 

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penulisan Tesis ini adalah untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang 

Perpustakaan dan Informasi Islam (M.I.P) Program Studi Dirasah Islamiyah 

Konsentrasi Perpustakaan dan Informasi Islam pada Program Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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banyak kekurangan, oleh karena itu penulis masih sangat mengharapkan 

bimbingan, partisipasi dan juga nasihat dari semua pihak, agar nantinya Tesis ini 

dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang bermanfaat untuk orang banyak, terutama 

bagi para pembacanya. 

Suka dan duka turut mewarnai perjalanan penulis dalam menyelesaikan 

Tesis ini, tapi secara penuh penulis sangat meyakini bahwa sesungguhnya 

bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

dengan tulus ikhlas permohonan maaf sedalam-dalamnya, dan juga ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta, Bapak Drs. Muh. 

Achlidin. Sosok panutan sejati, yang tak henti-hentinya mendedikasikan diri 

dalam mewarnai perjalanan hidup penulis selama ini. Tak lupa juga untuk 
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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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l el ؿ

 mim m em ـ

 nun n en ف

 wau w we و

 ha h ha ػه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى



 

 

xii 
 

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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a اَ 

 Kasrah i i اَ 

 d}amah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ى ىَ 

 fath}ah dan wau au a dan u ىػ وَ 

Contoh: 

ك ي فَ ََ : kaifa 

ؿَ ه وَ     : haula 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

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

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و

Contoh  

هَاتَ    : mata 

رَهَي   : rama 

َْلْ      قِ : qila 

ٍوَُوْتُ   : yamutu  

4. Tā’ marbūṫah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

َ َر و ض ةَ  ط ف اؿَ َال   : raud}ah al-at}fal> 

ل ةَ َا ل م د يػ ن ةَ  ال ف اض   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
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ةَ  م  ك   al-h}ikmah :  ا لْ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

اَ   <rabbana : رَبٌَّ

ٌَْاَ  <najjaina : ًجََّ

 al-haqq : الَْحَق  

نَ   nu‚ima : ًعُِّ

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

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

Contoh: 

  ٌ  ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِ

ٌ   عَزَ  بِ  : ‘arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
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mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّوْسُ 

لْزَلةَُ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفلَْسَفةَُ 

 al-bila>du : الَْبلِادَُ 

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: 

هُزُوْىَ  تأَْ   : ta’murun > 

 ‘al-nau : الٌََّوْعُ 

ء   ٌْ  syai’un : شَ

 umirtu : أهُِزْتُ 

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 
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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 ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz al-Jalalah (ه  ( الَّل

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: 

ٍْيُ  اللِ  دِ  di>nulla>h   ِلله با  billa>h 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

ٌْ  هنُْ  اللِ  رَحْوَةِ  فِ  hum fi>rah}matilla>h 

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 
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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‘alinna>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 Ibn (anak dari) dan Abu> 

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

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

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

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

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

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : M. Nur Rahmat Achdar HT 

NIM : 80100221099 

Judul : Perkembangan Perpustakaan Pada Masa Dinasti Umayyah. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Apa latar belakang 

berdirinya perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah. (2) Bagaimana fase 

perkembangan perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah? 

Penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan 

menggunakan pendekatan Sejarah (Historis) dan pendekatan Normatif dan 

Deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data 

pada penelitian ini adalah Heuristik, Kritik, Interpretasi (induktif, deduktif dan 

komparatif) dan Historiografi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang berdirinya 

perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah berangkat dari Dua faktor yaitu yang 

Pertama pasca gagalnya Khalid bin Yazid menjadi khalifah pada saat itu lantas 

kemudian ia menghibur dirinya dengan mendirikan perpustakaan. Kedua karena 

kecintaan Khalid bin Yazid terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian fase 

perkembangan perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah terbagi menjadi Tiga, 

yang Pertama berkaitan dengan tradisi keilmuan dan kekuasaan di Suriah, Kedua 

berkaitan dengan fase perkembangan kebudayaan dan yang Ketiga adalah fase 

perkembangan perpustakaan itu sendiri. 

Implikasi penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih 

pemikiran baru, atau melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai 

perkembangan perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah dan juga menjadi 

petunjuk atau bahan rujukan pembahasan mengenai perkembangan perpustakaan 

pada masa Dinasti Umayyah, sebagaimana sejarahnya yang berkontribusi besar 

terhadap peradaban Islam bahkan peradaban dunia.



 

 

1 
 

BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perpustakaan adalah sebuah produk budaya yang dianggap dinamis, 

karena hadirnya bergantung pada perkembangan dan kemajuan dari dinamika 

ilmu pengetahuan dan juga keterlibatan para intelektual dalam proses 

pengembangan perpustakaan itu sendiri. Wacana perpustakaan tidak dapat 

dipisahkan dari perbincangan sejarah, peradaban dan masyarakat. Oleh karena itu 

eksistensi perpustakaan menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dari segala 

perspektif, termasuk perspektif sejarah.
1
 

 Salah satu peran perpustakaan yaitu Agen of Change atau agen perubahan, 

agen pembangunan dan agen kebudayaan manusia. Sebab dalam hal ini 

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

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

tertentu kemudian disimpan di perpustakaan. Masyarakat yang memiliki 

perpustakaan yang telah berkembang baik dan maju, maka masyarakat inilah yang 

telah diindikasikan memiliki peradaban yang tinggi dan maju. Karenanya 

perpustakaan yang berada di tengah kehidupan masyarakat yang berkembang 

seiring waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman.
2
 

 Kita menyaksikan sejarah peradaban bangsa Mesir kuno yang berdiri kuat 

nan kokoh lantaran kehadiran Perpustakaan Iskandariah (Bibliotecha Alexandria 

Egypt) sebagai kiblat peradabannya saat itu, bangsa Yunani yang ditopang dengan 

perpustakaan Athenanya, serta peradaban Islam yang dibuat masyhur oleh Baitul 

                                                           

1Faisal Ismail, Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Yogyakarta: Gosyen 

Publishing, 2015), h. 65. 
2Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat (Jakarta: Sagung Seto, 2006), h. 68. 
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Hikmahnya kala itu. Pada beberapa hal ini, perpustakaan telah membuktikan 

peran dan subtansinya sebagai “penjaga dan penerus” peradaban bangsa.
3
 

 Eksistensi sejarah menjadi sangat penting, khususnya bagi kehidupan dan 

peradaban manusia. Karena sejarah, kita dapat mengetahui perjalanan hidup suatu 

bangsa di masa lampau. Sebuah ungkapan bahwa “jangan sekali-kali melupakan 

sejarah” merupakan sebuah pedoman hidup  yang benar, relevan dan mempunyai 

makna yang sangat penting.
4
 Salah satu sisi penting sejarah, di dalam Al-Qur‟an 

dimuat kisah-kisah serta sejarah perjalanan umat atau bangsa-bangsa yang telah 

lalu, termasuk sejarah Islam itu sendiri. Berangkat dari kisah-kisah tersebut, 

diperoleh sebuah pembelajaran (hikmah) dan perbandingan (i‟tibar) tentang 

bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak yang selaras dengan kehendak 

Allah swt. 

Sama halnya dengan perpustakaan yang notabenenya mampu mewadahi 

segala bentuk pengetahuan dan informasi secara tak terbatas, hal tersebut menjadi 

keistimewaan tersendiri bagi perpustakaan yang jika dikaitkan dengan konteks 

keagamaan sangatlah relevan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, utamanya 

bagi umat Islam.
5
 

 Perpustakaan dalam ranah keagamaan menjadi salah satu kajian yang 

atraktif untuk dilakukan sebagai penambah khazanah pengetahuan, khususnya 

pada disiplin Ilmu Perpustakaan. Untuk mempelajari atau mengkaji suatu agama, 

sedikitnya ada Lima bentuk atau gejala agama yang perlu diperhatikan, salah satu 

di antaranya adalah naskah-naskah sumber ajaran. Terkait dangan hal tersebut, 

                                                           
3
Muh. Quraisy Mathar, “Sejarah Perkembangan Perpustakaan pada Masa Dinasti 

Abbasiyah”, Disertasi (Makassar: Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin, 2020), h. 2. 

4Masruri Aris, dkk, Sejarah Perpustakaan Islam (Yogyakarta: Pokja Islam, 2006), h. 27. 

5Afrizal, “Perpustakaan Era Islam Klasik dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan 

Islam Indonesia Saat Ini”, Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan Vol. 1, 

No.1 (2017): h. 5. 
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maka secara De Jure perpustakaan memiliki andil besar di dalamnya. Misalnya 

kegiatan kepustakawanan berupa tradisi penulisan yang berkembang sejak 

kelahiran Islam seperti penulisan Wahyu Al-Qur‟an serta kegiatan-kegiatan 

preservasi informasi lainnya  dengan menggunakan berbagai media seperti kulit 

dan tulang binatang, pelepah kurma, daun dan sebagainya.
6
 

Perpustakaan merupakan sebuah ruangan, bagian dari suatu konstruksi 

atau gedung, atau bangunan itu sendiri yang berisi kumpulan buku, disusun dan 

ditata dengan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan dan digunakan pada 

saat pembaca membutuhkan.
7
 Di dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang 

perpustakaan dijelaskan bahwa perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola 

koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan 

system yang baku, guna memenuhi kebutuhan Pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi dan rekreasi para pemustaka.
8
 

Perpustakaan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah tempat 

penyimpanan koleksi. Perpustakaan merupakan sebuah istilah yang diserap dari 

Bahasa Sansekerta dengan asal kata “Pustaka” yang berarti dokumen yang tertulis 

atau tercetak tanpa ada batasan tentang seberapa banyak jumlah lembaran atau 

eksamplar dari dokumen itu sendiri. Perkembangan dunia dokumentasi yang 

selanjutnya melahirkan berbagai dokumen non-tercetak dalam format digital 

mendorong lahirnya sebuah kebijakan tentang perpustakaan yang tidak lagi 

dipandang sebatas organisasi yang menyimpan bahan Pustaka (tercetak). Koleksi 

perpustakaan saat ini menjadi multimedia. Kini istilah terbatas tentang 

perpustakaan yang dianggap sebagai tempat penyimpanan dokumen atau koleksi, 

                                                           

6Mukhlis, “Rekonstruksi Historis tentang Kontribusi Intelektual Bani Umayyah dalam 

Perkembangan Perpustakaan Islam Klasik”, Jurnal Perpustakaan Vol. 7 No.1 (2016): h. 3. 
7Sutarno, NS, Perpustakaan dan Masyarakat, h. 7. 
8Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 BAB 1, Pasal 1 tentang 

Pengertian Perpustakaan, h. 2. 
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mulai bergeser menjadi sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang 

manajemen informasi.
9
 

Perpustakaan pertama di dunia berdiri di wilayah Iskandariyah Mesir yang 

dikenal dengan nama Bibliotheca Alexandria Egypt (Perpustakaan Iskandariah 

Mesir). Perpustakaan ini memiliki 700.000 koleksi berbentuk gulungan papyrus. 

Perpustakaan ini didirikan oleh Ptolemey I pada tahun 232 SM, pewaris tahta 

Alexander the Great (yang agung). Periode tersebut menjadi periode emas dalam 

dunia perpustakaan sebab para penguasa Mesir sangat bersemangat dalam urusan 

pengembangan Perpustakaan dan Ilmu Pengetahuan. Salah satu isi dari Manuskrip 

Roma bertuliskan tentang Raja Mesir yang menggunakan uang Negara untuk 

membeli buku ke seluruh pelosok negeri sebanyak 442.800 buku dan 90.000 

lainnya berbentuk ringkasan yang tak berjilid. 

Perkembangan dunia perpustakaan selanjutnya memasuki periode 

pertengahan yang ditandai dengan kelahiran Nabi Isa AS. Periode ini sekaligus 

menjadi awal dimulainya penghitungan tahun Masehi. Nabi Isa AS lahir ketika 

Dinasti Romawi sedang berkuasa. Sistem dokumentasi yang terbesar di masa 

Dinasti Romawi adalah karya arsitektur yang sebagian besar berbentuk gambar 

perencanaan bangunan serta spesifikasi dan komposisi pembangunannya. Hasil 

dokumentasi berupa gambar dari suatu bangunan yang sering juga disebut sebagai 

arsip kearsitekturan yang merupakan sebuah karya rancang bangunan dan tata 

ruang dengan spesifikasi dan komposisi perhitungan yang akurat. Dokumentasi 

kearsipan tersebut disimpan di sebuah lembaga kecil dalam kerajaan yang masih 

dapat ditelusuri dan tersimpan dengan cukup baik sampai hari ini. 

Perkembangan tentang perpustakaan seperti saat sekarang ini juga terjadi 

                                                           
9
Muh. Quraisy Mathar, “Sejarah Perkembangan Perpustakaan pada Masa Dinasti 

Abbasiyah”, Disertasi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

(Makassar: Perpustakaan Syekh Yusuf UIN Alauddin, 2020), h. 37. 
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dalam perkembangan dunia Islam, perpustakaan saat itu memegang peran penting 

dalam membangun peradaban Islam, khususnya periode Islam di masa klasik. 

Perpustakaan secara konteks dan teori telah lahir sejak zaman Kenabian 

Muhammad SAW, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW pernah 

memerintahkan kepada sahabat untuk menuliskan nama-nama yang pertama kali 

memeluk Islam pada saat itu, dan juga nama-nama yang terlibat dalam 

peperangan. Kemudian beberapa nama tadi dikumpulkan dan disimpan di salah 

satu sudut Masjid Nabawi. 

Aktifitas penghimpunan data atau informasi tersebut terus berlanjut hingga 

turunnya wahyu Al-Qur‟an, yakni dikenal dengan istilah pengkodifikasian Al-

Qur‟an. Istilah kodifikasi Al-Qur‟an kemudian terus berlanjut pada masa 

Khulafaur Rasyidin, yakni di masa kekhalifaan Umar bin Khattab, lalu Usman bin 

Affan. 

Kemudian peristiwa kali pertama mengenai lahirnya perpustakaan dalam 

konteks Islam yakni pada masa Dinasti Umayyah. Lahirnya perpustakaan tersebut 

bermula dari kekecewaan Khalid Ibn Yazid yang pada saat itu gagal menjadi 

khalifah, untuk kemudian mengekspresikan kekecewaannya dan juga di samping 

ia sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan, ia kemudian mengambil Langkah 

untuk mendirikan sebuah perpustakaan dengan cara mengumpulkan sekelompok 

ahli filsafat Yunani yang tinggal di Mesir, kemudian diperintahkan untuk 

menerjemahkan karya-karya literatur yang berbahasa Yunani ke dalam Bahasa 

Arab. Hasil dari terjemahan tersebut disimpan di sebuah Lembaga yang kemudian 

dikenal dengan sebutan “Perpustakaan.” 

Perkembangan perpustakaan dalam konteks Islam terus berlanjut dan 

mencapai puncak kejayaannya di masa Dinasti Abbasiyah ketika Al-Mansyur 

pada saat itu mendirikan sebuah tempat yang dikenal dengan nama Khizanah Al-
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Hikmah di masa kekhalifaan Harun Al-Rasyid. Tempat tersebut digunakan 

sebagai tempat penyimpanan berbagai bahan pustaka, sekaligus sebagai pusat 

penelitian untuk para pemikir Islam. Hingga beralih ke masa kepemimpinan Al-

Makmun, ia mengembangkan lembaga tersebut salah satunya dengan cara 

mengganti namanya menjadi Bait Al-Hikmah. Tempat tersebut kemudian 

dipergunakan dengan baik sebagaimana perpustakaan pada umumnya, salah 

satunya adalah menyimpan berbagai bahan koleksi kuno yang berasal dari Persia, 

Etiopia, Bizantium dan India. Pada masa Al-Makmun, Bait Al-Hikmah juga 

ditingkatkan fungsinya menjadi pusat kegiatan studi, riset astronomi dan 

Matematika. 

Perpustakaan dalam konteks Islam dapat diawali dengan kajian dari 

perspektif historis kontekstual mengenai kemunculan dan perkembangan 

kepustakaan dalam Islam. Setidaknya, ada tiga tesis yang dapat dikembangkan 

untuk mengkaji sejarah kemunculan dan perkembangan kepustakaan dalam Islam. 

Pertama, kepustakaan Islam muncul (berawal dari) tradisi keilmuan Islam. Kedua, 

kepustakaan Islam berkembang seiring dengan perkembangan daulah dan 

masyarakat Islam. Dan yang Ketiga, kepustakaan Islam berkembang melalui 

difusi (diffusion) atau penyebaran dan akulturasi pelbagai budaya Arab, Persia, 

Greek (Yunani), Romawi dan lain-lain. Ketiga tesis ini berdasarkan pada fakta 

sejarah dan kebudayaan awal Islam. Afzal Iqbal membagi dinamika kebudayaan 

awal Islam pada tiga gerakan, yakni gerakan keagamaan (Islam), gerakan sosial 

dan gerakan filsafat.
10

 

Masa Dinasti Umayyah merupakan masa perkembangan awal 

perpustakaan dalam ranah Islam. Sampai dengan masa ini, Al-Qur'an telah 

disusun dalam satu Mushaf Utsmani dan disebarluaskan kepada wilayah-wilayah 

                                                           
10Afzal Iqbal, The Culture of Islam: The Classical Period (Lahore: Institute of Islamic 

Culture, 1967), h. 126. 
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provinsi lain di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Selain Mushaf Utsmani, 

kepustakaan lain adalah mengenai sejarah bangsa Arab Selatan (Yaman). Khalifah 

Muawiyah bin Abu Sufyan memerintahkan beberapa ahli sejarah Arab Selatan 

seperti Amad bin Abad Al-Hadhrami, Ubaid bin Sariyah, dan Ka‟ab Al-Akhbar. 

Beberapa khalifah dan keluarganya yang datang kemudian, seperti Khalifah 

Abdul Malik, Khalid bin Yazid yang mengikuti tradisi Khalifah Muawiyah bin 

Abu Sufyan.
11

 

Pada masa Dinasti Umayyah I di Suriah (Syria), kepustakaan berada dalam 

istana khalifah dan keluarganya. Khizanah Al-Kutub/Khazain Al-Kutub 

(perbendaharaan buku/ khazanah buku-buku) adalah sebutan untuk kepustakaan 

Islam (dalam wujud perpustakaan). Pelopor-pelopor kepustakaan Islam masa 

Dinasti Umayyah adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (41–60 H/662–680 

M). Beliau adalah orang pertama yang mengundang para ahli khabar dan sejarah 

bangsa Arab (kuno) untuk menuliskan sejarah bangsa Arab. Maka, beberapa 

penulis seperti Abad bin Al-Hadrami (asal Hadramaut), Abid bin Syariah Al-

Jurhumi (asal Yaman), Wahab bin Munabbih (Persia kemudian hijrah ke Yaman). 

Selain itu, beliau dan para khalifah yang lainnya menyukai tradisi bangsa Arab, 

seperti puisi dan kisah (cerita) bangsa Arab sehingga pada masa ini pengisahan 

dan para pengkisah, puisi dan para penyairnya menjadi bagian dari kebudayaan 

dalam istana daulah tersebut. 

 Sejarah menyatakan bahwa perpustakaan pada masa lampau dan sekarang 

pun mempunyai fungsi dan peran yang besar dalam membangun peradaban dan 

kejayaan Islam. Banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh 

cendikiawan Muslim yang kemudian karyanya disimpan di perpustakaan selama 

                                                           

11Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam (Jakarta: 

Maghza Pustaka, 2020), h. 78. 
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berabad-abad lamanya. Bahkan fungsi dan peran perpustakaan pada masa 

kejayaan Islam sangat penting dalam pengembangan dan kemajuan masyarakat.
12

 

Al-Qur‟an memandang bahwa perpustakaan sebagai sarana yang sangat 

penting untuk bisa mengubah peradaban suatu bangsa yang semula tidak 

memahami apa-apa, menjadi bangsa yang berpengetahuan dan memiliki 

peradaban yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan disebutkannya peran-peran 

perpustakaan di dalam Al-Qur‟an yang terdiri dari beberapa konsep mengenai 

membaca dan menulis. Meskipun pada dasarnya tidak dibahas secara jelas 

mengenai konsep kepustakawanan, karena ia bukanlah kitab Ilmu Peprustakaan. 

 Allah swt. berfirman dalam Surah Al-Alaq Ayat 1-5: 

ًْ عَلَّنَ بِ  ًْسَاىَ هِيْ عَلقَ َۚ اقِْزَأْ وَرَب كَ الْْكَْزَمُُۙ الَّذِ ًْ خَلقَََۚ خَلقََ الِْْ الَْلَنَُِۙ عَلَّنَ اقِْزَأْ بِاسْنِ رَبِّكَ الَّذِ

ًْسَاىَ هَا لنَْ ٍعَْلَنْ    الِْْ

 

Terjemahnya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 
Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

13
 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. telah menciptakan manusia 

atas dasar kemuliaan dan kasih sayang, kasih sayang dalam hal ini adalah 

hadirnya alam semesta sebagai tempat untuk difungsikan, diteliti dan dipahami 

dengan baik oleh jiwa manusia sehingga bisa disebut sebagai ilmu.
14

 

                                                           

12Sahidi, “Perpustakaan dalam Membangun Peradaban Islam (Sebuah Tinjauan Historis 

Peradaban Perpustakaan Islam)” Jurnal Iqra‟ Vol. 14 , No. 2 (2020): h. 148. 

13Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah dan Tafsir Perkata (Bandung: 

Pondok Yatim Al-Hilal, 2010), h. 2. 

14Abdul Hamid, Pengantar Studi Al-Qur‟an (Jakarta: Fajar Interpratama, 2016), h. 35. 
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 Islam adalah agama yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan masifnya kegiatan tulis-menulis 

sejak masa Islam di periode awal, termasuk di masa kenabian Muhammad saw. 

Hal inilah yang mendorong cepatnya penyebaran Islam ke beberapa daerah yang 

identik dengan buku-buku dan perpustakaan kuno.
15

 

 Perpustakaan dalam ranah Islam terlahir dari konteks tradisi Islam itu 

sendiri, meskipun sebagian besar dalam fase perkembangannya mengadopsi 

beberapa keilmuan dari bangsa Yunani dan bangsa lainnya. Selain itu, 

perkembangan lain yang signifikan adalah perkembangan yang mengiringi 

perkembangan daulah dan masyarakat Islam saat itu, dan perkembangan melalui 

difusi atau penyebaran serta akulturasi dari berbagai budaya. Oleh karena itu, 

perpustakaan Islam pada prinsipnya mengalami perkembangan seiring dengan 

perkembangan yang terjadi pada Islam itu sendiri. 

 Secara luas, perpustakaan Islam merupakan bagian dari sebuah peradaban 

Islam yang baru muncul serta mengalami perkembangan sejak awal Islam, yakni 

pada masa kenabian Muhammad saw. dan pada masa Khulafaur Rasyidin serta 

pada masa daulah-daulah Islam termasuk di masa Daulah Dinasti Umayyah dan 

Dinasti Abbasiyah. Jika melihat dalam konteks historis, perkembangan 

perpustakaan Islam mengalami peningkatan yang signifikan pada masa daulah-

daulah yang menciptakan Common Sense bagi para pembaca, peminat atau 

bahkan peneliti dan sejarawan, sehingga tulisan ini memfokuskan pada 

perkembangan perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah. Hal tersebut dianggap 

penting untuk dikaji secara eksploratif karena para khalifah pada masa tersebut 

terlibat secara langsung dan mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan 

perpustakaan. 

                                                           

15Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Ilmu Pengetahuan (Jakarta: Rajawali Press 

2013), h. 21. 
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 Pada dasarnya, perpustakaan dalam konteks Islam beranjak dari tradisi 

teks lebih awal dari tradisi konteks. Tradisi teks lebih awal tardisi konteks, yang 

dapat ditelusuri melalui tradisi agama Islam, yakni masa pengkodifikasian Al-

Qur‟an dan peradabannya. Kemunculan diawali oleh tradisi teks, sedangkan 

perkembangan dan kemajuan didukung oleh konteks sosial, politik, ekonomi, dan 

penyebaran kebudayaan
16

. Senada dengan pernyataan tersebut di atas, bahwa 

kegiatan yang menyangkut dengan kepustakaan yang berupa penulisan dan 

pelestarian informasi dalam media tertentu sebenarnya telah berkembang sejak 

kelahiran Islam, yaitu berupa penulisan wahyu Al-Quran atau dikenal dengan 

istilah pengkodifikasian Al-Qur‟an. Meskipun demikian, pada masa tersebut tidak 

ditentukan tempat khusus yang berfungsi sebagai suatu perpustakaan, sehingga 

perpustakaan baru tumbuh pada masa Bani Umayyah
17

. Berdasarkan dari 

penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perpustakaan Islam mengalami 

fase atau masa berkelanjutan yang sangat panjang sehingga corak, budaya dan 

peradabannya yang mengalami banyak variasi. 

Pada masa kejayaan Islam, perpustakaan menjadi sarana belajar sehingga 

membuat umat Islam di masa itu mampu membangun sebuah peradaban besar di 

Jazirah Arab yang bertahan hingga berabad-abad lamanya. Namun demikian, 

akibat tidak terdokumentasikannya ilmu pengetahuan tersebut berdampak pada 

tatanan umat Islam, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang 

mengalami stagnansi. Akhirnya umat Islam terkesan hanya menjadi semacam 

“pengikut” bagi bangsa yang dianggap lebih maju, dalam hal ini adalah dunia 

Barat. 

                                                           

16Nurul Hak, “Kemunculan dan Perkembangan Kepustakaan Islam Pada Masa Awal 

Islam”, Thesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 86. 

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

Membangun Peradaban Islam Pada Masa Klasik (Jakarta: Rajawali Press 2013), h. 59-60. 
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Dampak dari kenyataan tersebut memberi bukti bahwa betapa pentingnya 

perpustakaan di dalam pengembangan suatu peradaban dan bangsa. Banyak sekali 

ilmu pengetahuan serta informasi yang tersedia di perpustakaan yang bisa 

dimanfaatkan untuk mencerdaskan umat. Banyak pula literatur yang mengungkap 

peran perpustakaan sebagai pusat belajar. Fungsi serta peran perpustakaan 

tersebut kemudian diadopsi oleh perpustakaan-perpustakaan yang ada di belahan 

Dunia Barat. Mereka mengubah perpustakaan menjadi sebuah Learning Center 

yang menunjukkan bagaimana perpustakaan mampu menjadi sebuah gerbang 

pembuka cakrawala ilmu pengetahuan dan pelopor peradaban yang subtansinya 

menyimpan banyak informasi di dalamnya, termasuk bagi umat Islam yang 

notabenenya merupakan agama terbesar di dunia.
18

 

Selain perpustakaan dianggap sebagai penjaga dan penerus peradaban 

sebagaimana yang dibahasakan di atas, pada dasarnya perpustakaan juga 

merupakan bagian dari budaya suatu bangsa. Khususnya budaya yang berkenaan 

dengan budaya literasi, budaya baca, budaya tulis, budaya dokumentasi dan 

budaya informasi. Kebudayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai hasil cipta, 

karsa dan karya manusia yang terjadi dan membutuhkan waktu ataupun proses 

yang sangat panjang setelah melalui proses adaptasi, diuji, dikaji dan diterima 

oleh masyarakat sebagaimana perpustakaan hari ini.
19

 

Beberapa faktor yang dipaparkan dan dibahas di atas merupakan alasan 

yang mendorong sehingga penulis tergugah untuk kemudian melakukan sebuah 

penelitian tentang perkembangan perpustakaan dalam ranah Islam, selain itu juga 

sebagai bentuk bahan pelengkap terhadap beberapa penelitian sebelumnya tentang 

                                                           

18Afrizal, “Perpustakaan Era Islam Klasik dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan 

Islam Indonesia Saat Ini”, h. 5. 

19Agus Rifai, Perpustakaan Islam: Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam 

Membangun Peradaban Islam Pada Masa Klasik, h. 65. 
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sejarah perpustakaan yang seolah-olah menghilangkan dan juga mendekonstruksi 

peran atau sumbangsih perpustakaan Islam yang sebenarnya adalah sebagai 

penyambung peradaban dari bangsa Yunani ke peradaban bangsa Romawi dengan 

peradaban dunia saat ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikembangkan oleh peneliti yaitu: 

1. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya perpustakaan pada masa 

Dinasti Umayyah? 

2. Bagaimana fase perkembangan perpustakaan pada masa Dinasti 

Umayyah? 

C. Pengertian Judul 

1. Pengertian Judul  

Demi memudahkan pemahaman terhadap pembahasan ini dan 

menghindari kekeliruan interpretasi dalam pemaknaan, maka perlu dijelaskan 

istilah yang dianggap penting terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu 

“Perkembangan Perpustakaan Pada Masa Dinasti Umayyah”, maka penulis perlu 

untuk menjelaskan beberapa kata kunci di antaranya yaitu: 

a. Perkembangan; merupakan sebuah urutan pertumbuhan atau perubahan objek 

atau gejala yang berhubungan dengan fungsi dan waktu. Perkembangan 

menuntut sebuah pengamatan yang sifatnya berkelanjutan. Sudjarwo 

berpendapat bahwa sebuah penelitian tentang perkembangan harus 

dirumuskan dengan baik, ditelaah, dirancang metode pendekatannya dan 

dievaluasi.
20

 

                                                           

20Sudjarwo, Aspek Pengembangan Sumber Belajar (Jakarta: Mediatama Sarana Pustaka, 

2001), h. 32. 



13 

 

 
 

b. Perpustakaan; Perpustakaan merupakan sebuah ruangan, bagian dari suatu 

konstruksi atau gedung, dan bangunan itu sendiri yang berisi kumpulan buku 

yang disusun dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan 

dan digunakan pada saat dibutuhkan.
21

 UU No. 43 tahun 2007 tentang 

perpustakaan dijelaskan bahwa perpustakaan merupakan sebuah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara 

profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi dan juga rekreasi dari para pemustaka.
22

 Dari 

amanat Undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa perpustakaan 

merupakan sebuah tempat yang dikelola secara profesional oleh para 

pustakawan untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi pemustaka dan 

seluruh masyarakat. 

c. Perpustakaan Islam: Perpustakaan dalam ranah Islam terlahir dari tradisi 

Islam itu sendiri, meskipun pada fase perkembangannya ia mengadopsi 

disiplin keilmuan dari Yunani dan bangsa lainnya. Selain daripada itu, 

perkembangan lain yang signifikan adalah perkembangan yang mengiringi 

perkembangan daulah dan masyarakat Islam saat itu, dan perkembangan yang 

melalui difusi atau penyebaran serta akulturasi dari berbagai budaya.
23

 Secara 

luas, perpustakaan dalam konteks Islam merupakan bagian dari peradaban 

Islam yang muncul dan mengalami perkembangan sejak awal Islam, yakni 

pada masa kenabian (seperti yang dibahas di atas) dan pada masa Khulafaur 

Rasyidin, serta pada masa daulah-daulah Islam. Jika dilihat dari aspek historis, 

                                                           

21Malinger, Librarianship Where Weare We Seen to Be Going (Australia: Melbourne 

Press, 2003), h. 128. 

22Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 BAB 1, Pasal 1 tentang 

Pengertian Perpustakaan, h.2. 

23Agus Rifai, Perpustakaan Islam: Konsep, Sejarah, dan Kontribusinya dalam 

Membangun Peradaban Islam Pada Masa Klasik, h. 65. 
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perkembangan perpustakaan dalam ranah Islam mengalami perkembangan 

yang signifikan pada masa Daulah-Daulah yang menciptakan Common Sense 

bagi para pembaca dan peminatnya. 

d. Dinasti Umayyah, Kekhalifaan Dinasti Umayyah merupakan Kekhalifaan 

kedua setelah Kekhalifaan Khulafaur Rasyidin yang didirikan pada tahun 661 

M oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atau pada umumnya dikenal dengan nama 

Muawiyah 1 (Gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan 

Usman bin Affan pada masa Khulafaur Rasyidin). Dinasti Umayyah berdiri 

pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin. 

Setelah kemudian kematian Muawiyah 1 pada tahun 680 M, konflik perebutan 

kekuasaan mengakibatkan perang saudara yang berkepanjangan. Hingga pada 

akhirnya, kekuasaan pun jatuh di tangan Marwan bin Al-Hakam atau dikenal 

dengan nama Marwan 1, yang berasal dari marga yang lain.
24

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam menspesifikkan pembahasan pada penelitian dan juga untuk 

menghindari kesalahpahaman pembaca dalam menafsirkan penelitian ini, maka 

penulis mencoba menegaskan Dua hal pokok yang dianggap sebagai ruang 

lingkup penelitian. Yakni yang Pertama mengkaji tentang apa yang menjadi latar 

belakang berdirinya perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah, dalam hal ini di 

masa kekhalifaan Dinasti Umayyah. Kedua mengkaji tentang bagaimana fase 

perkembangan perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah. Penelitian ini lebih 

spesifik difokuskan pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah periode pertama di 

Suriah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Al-Hakam 

(684-685 M) sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz 

(717-720 M). 

                                                           

24Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 48. 
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran dan hasil mencermati berbagai sumber 

referensi yang ada, maka penulis mencoba melakukan kajian pustaka yang 

dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga kemudian referensi yang 

dianggap  relevan itu dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, beberapa di 

antaranya adalah: 

1. Perpustakaan Islam, karya Agus Rifai yang mengupas tuntas tentang 

perkembangan perpustakaan dan kepustakawanan Islam beserta 

kontribusinya dalam membangun kejayaan peradaban pada masa Dinasti 

Abbasiyah yang hari ini telah luput dari perhatian sejarawan. Terdapat 

persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu tentang sejarah perkembangan perpustakaan, namun perbedaannya 

terletak pada masa kekhalifaan, di mana penelitian di atas memfokuskan 

pada masa Dinasti Abbasiyah, sedangkan penelitian ini memfokuskan 

pada perkembangan perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah. 

2. Sejarah dan Kebudayaan Islam karya A. Syalabi yang membahas segala 

peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan panjang sejarah 

kekhalifaan Umayyah dan Abbasiyah, baik itu mengenai kegiatan 

keagamaan, perpolitikan, ekonomi, maupun persoalan-persoalan yang 

bersifat pengetahuan yang turut andil dalam menjadi pelopor peradaban 

Islam kali itu. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan 

mengenai persoalan perkembangan perpustakaan pada masa Dinasti 

Umayyah. 

3. Islam dan Dunia yang ditulis oleh Abu Hasan Ali Nadwi ini 

menggambarkan tentang peran Islam dalam menyuguhkan peradaban 

dunia. Prestasi-prestasi gemilang yang telah dipersembahkan Islam 
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terhadap dunia, serta beberapa faktor kemunduran umat Islam dari 

kejayaan dan prestasinya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan terletak pada pembahasan mengenai kejayaan dan kemunduran 

Islam yang disebabkan oleh beberapa faktor, namun perbedaannya terletak 

pada lebih spesifiknya penelitian ini mengenai sejarah perpustakaan dan 

perannya terhadap kejayaan Islam. 

4. The Great Bait Al-Hikmah yang ditulis oleh Jonathan Lyons. Buku ini 

mengulas dengan detail dan objektif tentang proses perkembangan 

peradaban Barat yang terinspirasi dan berutang dari ilmuwan muslim. 

Dalam buku ini juga dibahas tuntas mengenai Bait Al-Hikmah yang 

merupakan perpustakaan, pusat penelitian dan tempat pertemuan para 

intelektual di era Abbasiyah. Adapun kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan adalah terletak pada sejarah berdirinya 

perpustakaan dalam ranah Islam, namun yang membedakannya adalah 

penelitian ini lebih berfokus pada sejarah perkembangan perpustakaan pra 

Abbasiyah atau dalam hal ini pada masa Dinasti Umayyah. 

5. Fajar Intelektualisme Islam karya J. Pedersen yang menampilkan dengan 

cermat pernak-pernik dan cikal-bakal dunia industri perbukuan yang 

menjadi tulang punggung intelektual Islam, juga mengurai kontribusi 

cendikiawan muslim dalam dunia perbukuan, serta memperlihatkan betapa 

sulitnya melakukan perbanyakan dan penyebaran buku di masa tersebut. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada 

pembahasan mengenai dinamika perbukuan dalam menopang intelektual 

Islam di beberapa masa kekhalifaan, akan tetapi yang membedakan, 

pembahasan pada penelitian ini hanya membahas pada masa Dinasti 

Umayyah. 
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6. Perpustakaan Masjid, buku yang ditulis oleh Wahyudin Sumpeno ini 

secara apik membahas tentang pembinaan perpustakaan yang dilakukan 

masjid-masjid dalam sejarah peradaban Islam. Secara umum juga 

digambarkan dengan jelas bagaimana masjid pada saat itu yang selain 

menjadi sarana peribadatan, juga menjadi tempat pengembangan ilmu 

pengetahuan. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu pembahasan mengenai perpustakaan dalam ranah 

Islam. Namun perbedaannya, penelitian ini lebih banyak membahas 

mengenai perpustakaan di era Umayyah. 

7. Penghancuran Buku dari Masa ke Masa, karya Fernando Baez ini secara 

jelas membahas pengembangan dan pembinaan perpustakaan dari masa ke 

masa, mulai dari pengadaan sampai tahap pemusnahan dan penghancuran 

beberapa perpustakaan yang dianggap berpengaruh dalam sejarah 

peradaban manusia saat itu. Terdapat kesamaan antara penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan, yakni pada pembahasan mengenai 

sejarah pengembangan dan kemunduran perpustakaan, tapi perbedaannya 

terletak pada pembahasan mengenai sejarah perkembangan dan 

kemunduran perpustakaan Islam di masa Dinasti Umayyah khususnya. 

8. Sejarah Perkembangan Perpustakaan pada Masa Dinasti Abbasiyah, 

sebuah penelitian Disertasi oleh Muh. Quraisy Mathar. Disertasi ini 

membahas tuntas mengenai Perpustakaan Bait Al-Hikmah pada masa 

Dinasti Abbasiyah, baik yang berkaitan dengan perkembangan, 

pengelolaan hingga pembahasan mengenai dampak sosial yang 

ditimbulkan pada saat itu hingga berdampak pada peradaban dan kemajuan 

Islam. Adapun yang dianggap sebagai kesamaan antara penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan adalah pembahasan mengenai 
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perkembangan perpustakaan, namun perbedaannya terletak pada masa 

kekhalifaan. Adapun penelitian ini membahas mengenai sejarah 

perkembangan perpustakaan Islam pada masa Dinasti Umayyah, 

sedangkan penelitian di atas membahas tentang sejarah perkembangan 

perpustakaan Bait Al-Hikmah pada masa Dinasti Abbasiyah baik dari segi 

pengelolaan dan pengolahan, hingga dampak sosial yang ditimbulkan. 

9. Rekonstruksi Historis Tentang Kontribusi Aktor Intelektual Daulah Bani 

Umayyah dalam Pengembangan Perpustakaan Islam Klasik, sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis yang secara apik mengupas tuntas 

mengenai sejarah pengembangan perpustakaan Islam klasik yang 

dipelopori oleh beberapa aktor-aktor intelektual, dimulai dari fase 

kejayaan hingga fase kemunduran dari perpustakaan Islam itu sendiri. 

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan yaitu sejarah pengembangan dan kemunduran perpustakaan di 

masa Islam klasik, hanya saja yang membedakan adalah penulis pada 

penelitian ini lebih menspesifikkan pembahasan pada sejarah perpustakaan 

Islam di masa kekhalifaan Dinasti Umayyah. 

E. Kerangka Teoretis 

Perpustakaan Islam pertama kali didirikan oleh Khalid bin Yazid, hal ini 

berangkat dari kekecewaan pasca kegagalannya dalam menduduki kursi 

kekhalifaan Dinasti Umayyah, Khalid bin Yazid kemudian mencoba 

mengekspresikan kekecewaan tersebut untuk menghibur diri dengan cara 

mendirikan perpustakaan. Selain itu juga, kecintaannya terhadap ilmu 

pengetahuan sehingga mendorong Khalid bin Yazid pada saat itu mengumpulkan 

ahli Filsafat Yunani yang masih bermukim di wilayah Mesir, kemudian 

diperintahkan untuk menerjemahkan karya-karya leteratur Yunani ke dalam 
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Bahasa Arab. Sehingga kemudian hasil-hasil terjemahan tersebut disimpan di 

sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan perpustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis Penelitian 

Kepustakaan (Library Research)
25

 yang menggunakan analisis kualitatif 

deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian secara apa adanya, 

dengan tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara 

                                                           

25Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 

h. 55. 

Perpustakaan 

Masa Dinasti 

Umayyah. 

Fase Perkembangan 

Perpustakaan Pada Masa 

Dinasti Umayyah 

Latar Belakang Berdirinya 

Perpustakaan Pada Masa 

Dinasti Umayyah 

Landasan Religius: 

Al-Qur‟an dan Hadits. 

Kejayaan Perpustakaan 

Pada Masa Dinasti 

Umayyah 

Landasan Yuridis: 

UU RI No. 43 tahun 

2007 tentang 

Perpustakaan. 
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kuantifikasi lainnya dengan mengambil beberapa bahan rujukan berupa buku, 

ensiklopedia, majalah, jurnal begitupun juga dengan media elektronik maupun 

sumber-sumber ilmiah lainnya yang berhubungan atau dianggap memiliki 

relevansi dengan penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan suatu langkah awal yang harus ditempuh oleh 

seorang peneliti dalam mengkaji penelitiannya. Pendekatan yang dimaksudkan di 

sini adalah menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek 

penelitian.
26

 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Sejarah (Historis) 

Menempuh pendekatan atau strategi sejarah berarti mengajak seseorang 

untuk menerawang kejadian yang sebenarnya berkenaan dengan penjabaran suatu 

peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau.
27

 Pendekatan sejarah ini dilakukan 

agar pengutaraan fakta dan informasi lebih mengarah kepada komponen 

kesejarahan, waktu dan juga peristiwa yang akurat. Proses penyusunannya 

dimulai dari tahapan telaah, pencatatan, analisis lalu kemudian diinterpretasikan 

guna mengambil penyamarataan kesimpulan menjadi sebuah historiografi. 

Langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan dijadikan 

sebagai sebuah pelajaran pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan 

datang. Pendekatan historis digarap dengan cara menyusun dan juga 

menyamaratakan sekumpulan data, baik itu dari data mayor ataupun dari data 

minor. 

                                                           

26Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian, Edisi Revisi (Cet. II; Makassar: 

Alauddin Press, 2016). h. 16. 

27Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah 

(Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 1-5. 
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b. Pendekatan Normatif dan Deskriptif 

Pendekatan normatif merupakan pengkajian sumber-sumber yang berasal 

dari ajaran agama dan memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

Sedangkan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi 

sekarang. Pendekatan deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.
28

 Maka dari itu, tujuan dari 

penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara detail segala 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan cara sistematis dan 

objektf. 

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu yang terikat pada prosedur 

ilmiah.
29

 Suatu karya ilmiah pada dasarnya merupakan hasil penyelidikan yang 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta menuju suatu kebenaran.
30

 

Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode khusus pada penghimpunan data sampai 

menyajikan dalam bentuk karangan ilmiah. Oleh karena studi dan bentuk 

penelitian ini bersifat historis, maka metode yang digunakan adalah metode 

sejarah. Metode sejarah yang dimaksud yaitu suatu proses mengumpulkan data 

dan menafsirkan suatu gejala peristiwa atau gagasan yang timbul di masa 

lampau.
31

 

Berangkat dari pendapat tersebut, adapun metode pengumpulan dan 

pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                           

28Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2011), h. 34. 

29Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tirta Wacana, 2013), h. 12. 

30Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 3. 

31Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 94. 
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a. Heuristik 

Dalam tahapan pengumpulan data atau sumber, penulis menggunakan 

Library Research (pustaka), yakni membaca sumber-sumber bacaan yang 

memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, lalu kemudian 

mengumpulkan beberapa literatur yang dianggap berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas dan akan dijadikan bahan acuan di dalam penelitian ini. 

Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian Library 

Research adalah sebagai berikut: 

1) Kutipan langsung, yaitu mengutip suatu materi, pendapat tokoh, atau 

tulisan dengan cara tidak mengubah kata atau redaksinya sama sekali. 

2) Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip materi atau pendapat tokoh dengan 

menggunakan ikhtisar dan alasan, sejauh tidak mengurangi sebagian garis 

besar redaksinya sehingga tidak jauh berbeda dengan aslinya. 

b. Kritik 

Kritik adalah suatu teknik yang ditempuh dalam penelitian Library 

Research dengan menilai data yang telah dikumpulkan tersebut. Dalam tahapan 

kritik ini ditempuh Dua tahap, yaitu tahap ekstern dan tahap intern. Adapun kritik 

ekstern adalah proses tahapan pengujian terhadap asli atau tidaknya sumber dari 

segi fisik ataupun dari segi penampilan luarnya. Sedangkan kritik intern adalah 

memperhatikan dan mencermati isi yang terdapat pada sumber data yang valid 

untuk menentukan keabsahan suatu sumber. 

c. Interpretasi 

Tahapan ketiga dalam metode penelitian sejarah ini adalah interpretasi. 

Sebelum sampai pada tahapan historiografi atau tahapan keempat, terlebih dulu 

fakta sejarah tersebut dikumpulkan dan dijelaskan atau diberi penafsiran terhadap 
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sumber yang sudah melalui kritik. Penulis berupaya membandingkan fakta yang 

diperoleh, kemudian mengambil sebuah kesimpulan. 

Dalam pengolahan data, penulis kemudian  menggunakan 3 metode. Oleh 

karena itu, untuk mencapai apa yang diinginkan, penulis kemudian mencoba 

mengolah data dan selanjutnya data ini diinterpretasikan ke dalam bentuk konsep 

yang dapat mendukung objek pembahasan dalam penulisan ini. Adapun metode 

penulisan yang digunakan dalam pengolahan data tersebut adalah: 

1) Metode Induktif, adalah menganalisis data yang bertolak dari hal-hal yang 

bersifat khusus untuk selanjutnya mengambil kesimpulan ke hal-hal yang 

bersifat umum. 

2) Metode Deduktif, adalah analisis data yang didasarkan pada hal-hal yang 

bersifat umum, lalu kemudian mencoba melakukan penarikan kesimpulan 

yang bersifat khusus. 

3) Metode Komparatif, adalah metode yang kemudian mencoba memecahkan 

permasalahan dan juga membandingkan antara satu data dengan data yang 

lain, setelah itu kemudian menarik suatu kesimpulan.
32

 Hal ini dilakukan 

untuk membandingkan antara persamaan dan juga perbedaan dari Dua atau 

bahkan lebih fakta objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran 

tertentu. 

d. Historiografi 

Historiografi merupakan sebuah cara penulisan, cara pemaparan dan atau 

pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan oleh sejarawan.
33

 

Historiografi, atau disebut juga sebagai penyajian merupakan langkah terakhir 

                                                           

32Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rincka 

Cipta, 2002), h. 64. 

33G.J Reiner, Metode dan Mnafaat Ilmu Sejarah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 194-

200. 
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dari sebuah rangkaian metode penelitian sejarah.
34

 Tahap ini merupakan proses 

penyusunan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi sehingga 

menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat kronologi atau 

memperhatikan urutan waktu kejadian, serta menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami.
35

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk lebih terperincinya penelitian ini, maka penulis mencooba membagi 

tujuan penelitian ini, di antaranya: 

a. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang berdirinya perpustakaan 

pada masa Dinasti Umayyah. 

b. Untuk mengetahui bagaimana fase perkembangan perpustakaan pada masa 

Dinasti Umayyah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis 

maupun praktis. Adapun kegunaan secara teoretis dan praktis yang dimaksud: 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini kemudian nantinya diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih pemikiran yang baru, atau melengkapi penelitian yang telah ada 

sebelumnya mengenai sejarah perkembangan perpustakaan Islam, terkhusus pada 

masa Dinasti Umayyah. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi petunjuk saran atau bahan 

                                                           

34Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, h. 75-76. 

35Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 32-

33. 
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rujukan pembahasan mengenai perkembangan perpustakaan Islam pada masa 

Dinasti Umayyah, sebagaimana sejarahnya yang berkontribusi besar terhadap 

peradaban Islam, bahkan peradaban dunia. 
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BAB II 

DINASTI UMAYYAH DAN PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN 

PADA MASA KEJAYAAN ISLAM 

A. Sejarah Berdirinya Dinasti Umayyah 

Secara historis, Dinasti Umayyah merupakan kelanjutan kepemimpinan 

dari masa Khulafaurrasyidin yang pada masa itu berlangsung selama 30 tahun. 

Khalifah Abu Bakar Siddiq RA menjabat (10–13 H./632–635 M.), Khalifah Umar 

Bin Khattab RA menjabat (13–23 H./635– 644 M.), Khalifah Usman Bin Affan 

RA menjabat (23–35 H./644–656 M.) dan Khalifah Ali Bin Abi Thalib RA 

menjabat (35–40 H./656– 661 M.). Terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib 

pada 17 Ramadhan 661 M. kala itu oleh Abdurrahman bin Muljam kemudian 

menandai akhir dari masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin tersebut. 

Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 41 H/661 M, yang didirikan oleh 

Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah seorang  gubernur Syam di masa 

pemerintahan Umar bin Khattab dan Usman bin Affan pada masa Khulafaur 

Rasyidin. Pada saat ia menjadi gubernur di Syam, beberapa kekuatan militer telah 

dibentuk yang kemudian dapat memperkuat posisinya di masa yang akan datang. 

Dinasti Umayyah adalah nama yang diadopsi dari nama salah satu tokoh 

kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yakni Umayyah bin Abd Al-Syam bin Abd 

Manaf bin Qusay Al-Quraisyi Al-Amawiy.
1
 Dinasti Umayyah kemudian 

dinisbatkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd 

Al-Syams yang notabenenya merupakan pendiri Dinasti Umayyah dan juga 

                                                           

1Ahmad Al-Usary, Sejarah Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004) h. 181. 
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khalifah pertama yang telah berhasil memindahkan Ibu Kota kekuasaan Islam dari 

Kufah ke Damaskus.
2
 

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran 

antara Ali dengan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Shiffin. Perang ini 

diakhiri dengan Tahkim (penyerahan keputusan), namun ternyata itu tidak 

menyelesaikan masalah bahkan memunculkan golongan ketiga yakni golongan 

Khawarij. Golongan ini merupakan golongan yang keluar dari barisan Ali dan 

umat Islam terpecah menjadi Tiga golongan yakni Muawiyah, Syiah dan 

Khawarij. Lalu kemudian pada tahun 660 M, Ali terbunuh oleh salah satu anggota 

Khawarij itu. Kemudian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin, dan dimulailah 

kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. 

Kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat 

demokratis dan berubah menjadi Monarchiheridetis (kerajaan turun temurun). Hal 

ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan 

kesetiaan pada anaknya Yazid. 

Peristiwa Tahkim berlaku perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah 

yang membawa mereka hingga ke meja perundingan. Perundingan tersebut 

diwakili oleh Abu Musa Al-Asyari oleh pihak Ali, dan Amr bin Al-Ash dari pihak 

Muawiyah. Kedua perunding tersebut bersepakat untuk memecat Ali dan 

Muawiyah, dan Amr bin Al-Ash mampu memberdayakan Abu Musa yang lalai 

dan mudah tertipu itu. Akibatnya, Ali pun terlepas dari jabatan Khalifahnya.
3
 

Karena peristiwa Tahkim sangat penting dalam politik negara Islam, maka 

perlu kita mengetahui hakikat sebenarnya pada tiap babaknya yang di mana 

                                                           

2Pendiri Dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Penisbatan Dinasti kepada 

Umayyah karena Umayyah adalah seorang tokoh terkemuka yang berpengaruh besar di kalangan 

bangsa Quraisy. 

3A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam I, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 2000), cet. IV, h. 

302. 
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peristiwa ini telah disalahtabggapi yang mengakibatkan timbulnya kesan buruk 

yang dapat menjatuhkan kedudukan dan martabat para sahabat. Peristiwa Tahkim 

yang tersebar itu menjadikan sebahagian sahabat sebagai penipu dan orang yang 

mudah percaya dan sebagian lagi dituduh sebagai perakus kekuasaan.
4
 

Latar belakang berdirinya Dinasti Umayyah adalah dalam situasi dan 

kondisi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antar golongann yaitu 

golongan Syiah, Khawarij, Jami‟iyah dan golongan Zubaer. Kemudian dari 

pertentangan politik antar golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori 

oleh Muawiyah muncul sebagai pemenangnya dan selanjutnya berdirilah 

pemerintahan Daulah Bani Umayyah. 

Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal dengan sifat dan tipu muslihatnya yang 

licik, sosoknya merupakan kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur 

angkatan laut, dan ia juga pernah menjadi Amir “Al-Bahar”. Sifat panjang akal, 

cerdik, bijaksana, luas ilmu dan juga siasatnya terutama dalam urusan dunia, ia 

juga pandai mengatur pekerjaan dan juga Ahli Hikmah.
5
 

Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membangun Daulah Bani Umayyah 

mengunakan politik tipu daya, meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan ajaran 

Islam, ia tidak pernah gentar melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara 

biasa, asal maksud dan tujuannya tercapai. Abu Sufyan ini baru memeluk Islam 

dan tunduk kepada Nabi Muhammad saat Fathu Makkah. Meskipun dengan 

begitu, Nabi Muhammad saw. tetap memerankan Abu Sufyan sebagai pemimpin 

Mekkah. Pada saat itu ketika seluruh penduduk Mekkah merasa ketakutan, Nabi 

Muhammad berkata, bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, 

                                                           

4Ada peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam karena berpindahnya kekuasaan Ali 

kepada Muawiyah, yang mana ditafsirkan sebagai fitnah yang menyebabkan terjadinya kudeta 

dalam negara Islam (khususnya pada masa berdirinya Dinasti Umayyah). 

5K. Ali, A Study of Islamic History, Terj. Adang Affandi, (Jakarta: Bina Cipta, 1995), h. 

230. 
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maka ia akan selamat. Artinya bahwa keberadaan Abu Sufyan adalah tetap 

pemimpin Mekkah, meskipun ia tunduk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad 

saw. Pada masa kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Bani 

Umayyah tidak lagi sebagai pempimpin bangsa Arab. Pada saat itu kepemimpinan 

Islam dan bangsa Arab tidak memperhatikan asal-usul kabilah dan kesukuan, 

proses rekrutmen pempimpin itu kemudian didasarkan pada kemampuan dan 

kecakapan dari masing-masing. 

Meskipun Usman bin Affan adalah dari keluarga Bani Umayyah, tetapi ia 

tidak pernah mengatasnamakan diri sebagai Bani Umayyah. Begitu juga 

Muawiyah bin Abi Sufyan ketika diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai 

gubernur Syiria adalah karena kecakapannya. Ambisi Bani Umayyah untuk 

memimpin kembali muncul ketika mereka sudah mempunyai kekuatan besar. 

Dengan berbagai upaya, mereka menyusun kekuatan dan merebut kekhalifaan 

umat Islam. Usaha ini akhirnya berhasil setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri 

dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi 

Sufyan yang dikenal dengan istilah Amul Jama‟ah.
6
 

Sikap keenggangan Mu‟awiyah untuk membaiat Ali, dikarenakan ia 

menunggu Qisas dijalankan dan kegagalan beliau melaksanakan kedudukannya di 

Syam telah menjadikan Muawiyah dan para pengikutnya dari kalangan penduduk 

Syam pada pandangan Ali seperti sikap-sikap orang yang menentang khalifah Ali 

berpendapat bahwa baiatnya telah sah dengan persetujuan para sahabat Mujahirin 

dan Anshar yang telah menghadiri pengucapan baiat itu. Dengan itu baiat tersebut 

mengikat orang-orang Islam yang berada di tempat yang lain. Oleh karena itu, Ali 

menganggap Muawiyah dan penduduk Syam sebagai pembangkang yang mau 

memberontak, sedangkan imam sejak dibaiatkan sebagai khalifah dan beliau 

                                                           

6Philip K. Hitty, The Arabs: A Short History, Terj. Ushuluddin Hutagalung, (Yogyakarta: 

Sumur Bandung, 2001) h. 97. 
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memutuskan untuk menundukan dan mengembalikan mereka ke dalam jamaah 

walaupun dengan cara kekerasan.
7
 

Memahami perselisihan seperti yang telah diuraikan di atas, akan 

menjelaskan sejauh mana kesilapan riwayat yang tersebar tentang peristiwa 

Tahkim yang menggambarkan Dua orang perunding. Kedua perunding itu dilantik 

untuk menyelesaikan perselisihan antara Ali dan Muawiyah, bukan  untuk 

menentukan siapa yang lebih layak untuk jabatan Khalifah. Sebenarnya 

pembicaraan itu berkenan dengan menjatuhkan hukuman kepada pembunuh-

pembunuh Usman, sedikitpun tidak berkaitan dengan urusan Khilafah. Apabila 

Dua orang perunding itu mengabaikan persoalan asas ini, yaitu maksud 

diadakannya Takhim dan mereka memutuskan persoalan Khalifah sebagaimana 

yang didakwa oleh riwayat tersebut, berarti mereka tidak memahami substansi 

dari perselisihan dan tidak mengetahui persoalan dakwaan dan ini merupakan 

perkara yang hampir mustahil.
8
 

Muawiyah bin Abi Sufyan telah ditugaskan untuk mentadbir Syam sebagai 

wakil bagi pihak Umar bin Khattab dan Syam terus berada di bawah 

pentadbirannya sampai akhirnya Umar meninggal dunia. Kemudian Usman 

menjadi Khalifah dan beliau melanjutkan jabatan Muawiyah. Apabila Usman 

dibunuh dan Ali menjadi Khalifah, beliau tidak melanjutkan jabatan Muawiyah 

itu, di mana jabatan tersebut terlepas dengan sebab berakhirnya pemerintahan 

Khalifah yang telah melantiknya. Dengan itu Muawiyah telah kehilangan pusat 

kekuasaannya dan jabatannya sebagai gubernur Syam walaupun sebenarnya 

beliau masih berkuasa dengan sebab penduduk Syam mendukung beliau dan 

mereka puas dan sangat setuju dengan alasan Muawiyah yang tidak mau memberi 

                                                           

7Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 45. 

8Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Perdas, 2004), h. 37. 
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Baiat kepada Ali. Sebabnya ialah tuntutan pelaksanaan hukum Qisas terhadap 

pembunuh-pembunuh Usman berdasarkan haknya sebagai penuntut bela kematian 

Usman. 

Apabila keadaan yang sebenarnya begitu, keputusan berunding itu 

menurut riwayat tersebut telah memberi maksud memecat Ali dan Muawiyah. 

Pemecatan Muawiyah itu berlaku pada tempatnya karena jika kita mengandaikan 

Dua orang perunding itu mengendalikan perselisihan Ali dan Muawiyah 

kemudian memecat Ali dari jabatan khalifah. Persoalannya dari jabatan apa 

mereka berdua memecat Muawiyah? Bolehkah mereka memecat Muawiyah dari 

hubungan kekeluargaan dengan Usman atau menghalanginya dari menuntut bela 

kematian Usman? Pernahkah terjadi di dalam sejarah seorang pemberontak 

dilepaskan dari kepemimpinannya dengan sebab resolusi yang diputuskan oleh 

kedua orang hakim? Tidak diragukan lagi ini merupakan satu faktor yang 

mendukung tentang carut marutnya riwayat  Tahkim  yang tersebar itu.   

 Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus Suriah, dan terdiri dari 14 orang 

Khalifah yang pernah menjabat di masa tersebut, masing-masing khalifah 

memiliki karakter tersendiri. Berikut adalah penjabaran nama-nama para 

pemimpin atau Khalifah dari Dinasti Umayyah:
9
 

No. Nama Khalifah Masa Pemerintahan 

1. Muawiyah bin Abu Sufyan (Muawiyah I) 661-680 M. 

2. Yazid bin Muawiyah (Yazid I) 680-683 M. 

3. Muawiyah bin Yazid (Muawiyah II) 683-684 M. 

4. Marwan bin Al-Hakam (Marwan I) 684-685 M. 

5. Abdul Malik bin Marwan 685-705 M. 

                                                           

9Aizid, Rizem. Sejarah Peradaban Islam Periode Klasik, Pertengahan dan Modern 

(Yogyakarta: DIVA Press. 2021), h. 60. 
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6. Al-Walid bin Abdul Malik (Walid I) 705-715 M. 

7. Sulaiman bin Abdul Malik 715-717 M. 

8. Umar bin Abdul Aziz (Umar II) 717-720 M. 

9. Yazid bin Abdul Malik (Yazid II) 720-724 M. 

10. Hisyam bin Abdul Malik 724-743 M. 

11. Walid bin Yazid (Walid II) 743-744 M. 

12. Yazid bin Walid (Yazid III) 744 M. 

13. Ibrahim bin Malik 744-745 M. 

14. Marwan bin Muhammad (Marwan II) 745-750 M. 

Masa pemerintahan Dinassti Umayyah periode pertama yang berlangsung 

selama 91 tahun itu telah menghadirkan berbagai macam kemajuan yang telah 

diperoleh. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga 

administrasi pemerintahan yang mendukung tambuk pimpinan Dinasti Umayyah.   

Banyak pula terjadi kebijaksanaan yang dilakukan pada masa itu, di antaranya 

pemisahan kekuasaan, pembagian wilayah, bidang administrasi pemerintahan, 

organisasi keuangan, organisasi keteraturan dan organisasi kehakiman.
10

 Berikut 

polarisasi awal masa pemerintahan Dinasti Umayyah yang diterapkan: 

1. Tinjauan Historis 

Terbunuhnya Khalifah Ali Bin Abu Talib pada 17 Ramadhan 661M. oleh 

Abdurrahman Bin Muljam, seseorang dari golongan Khawarij yang memang telah 

merencanakan pembunuhannya, menandai akhir kepemimpinan Khulaurrasyidin. 

Abdurrahman Bin Muljam tidak sendirian, ia ditemani dua orang Khawarij 

                                                           

10Maidir Harun, Firdaus Agung, Sejarah Peradaban Islam, (Padang: IAIN IB Press, 

2001), h. 82-87. 
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lainnya yang dipersiapkan untuk membunuh dua orang tokoh sahabat Nabi 

Muhammad saw. lainnya yakni Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr Bin Ash. 
11

 

Hasan bin Ali bin Abi Thalib sempat dibaiat untuk menjadi khalifah 

berikutnya menggantikan ayahnya setelah ayahnya wafat, hingga memerintah 

selama lebih kurang enam bulan. Namun walau bagaimanapun umat Islam di 

Jazirah Arab pada saat itu telah terpecah belah berdasarkan wilayah dan letak 

geografis, mazhab atau aliran teologi dan politik, aliran keagamaan dan kesukuan. 

Masyarakat penduduk Iraq termasuk Kufah dan Bashrah, adalah para pendukung 

setia Hasan Bin Ali bin Abi Talib, sebagaimana mereka juga para pendukung 

fanatik ayahnya. Masyarakat penduduk di wilayah Provinsi Madinah, meskipun 

tidak menunjukkan fanatisme seperti halnya masyarakat penduduk Iraq, namun 

mereka telah membentuk front tersendiri di bawah Aisyah RA dan Abdullah bin 

Zubair yang menuntut pembalasan darah terhadap pembunuh Khalifah Usman Bin 

Affan ketika khalifah Ali bin Abi Thalib masih hidup. 

Sementara penduduk masyarakat di Provinsi Syria (Syam) adalah para 

pendukung setia dan fanatik Muawiyah bin Abu Sufyan. Wilayah inilah yang 

tampak menunjukkan perlawanan dan penentangan terhadap kepemimpinan 

Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa Perang Shiffin (38 H./658 M.) yang terjadi 

sebelumnya di samping penuntutan darah dan pengusutan terhadap pembunuh 

Khalifah Usman Bin Affan juga merupakan suatu sikap politik yang menunjukkan 

kekuatan oposisinya terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. 

                                                           

11Beliau dibunuh pada waktu melaksanakan Shalat Subuh. Dalam rancangan tokoh-tokoh 

Khawarij, ada tiga orang tokoh sahabat Nabi Muhammad yang telah direncanakan oleh orang-

orang Khawarij. Pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Kedua Muawiyah bin Abu Sufyan dan ketiga 

Amr Bin Ash. Ketiga tokoh sahabat ini direncanakan dibunuh oleh tiga tokoh Khawarij; 

Abdurrahman Bin Muljam yang direncanakan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, Al-Burak 

bin Abdullah Al-Tamimi untuk membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Bakr Al-

Tamimi Al-Sa‟idi untuk membunuh Amr bin Ash. 
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Meskipun pasukan tentara dari Syria pendukung Muawiyah hampir 

menderita kekalahan dalam peperangan tersebut, namun dalam peristiwa tahkim 

di antara dua kelompok tersebut, mereka menang secara politis dan menambah 

kepercayaan diri untuk membangun kekuatan politik. Bahkan setelah khalifah Ali 

bin Abi Thalib wafat (40 H./660 M.), Muawiyah bin Abu Sufyan mengikrarkan 

diri sebagai pengganti kekhalifahan. Dirinya kemudian dibaiat oleh penduduk 

Palestina sebagai khalifah yang baru. 

Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib pun melihat adanya dua kekuatan 

umat Islam di dua provinsi, yaitu Iraq dan Syria yang mengarah kepada 

perpecahan, konflik dan pertumpahan darah. Di samping itu, beliau memahami 

karakter masyarakat penduduk Iraq yang sedia mentaatinya tetapi tidak sedia 

untuk membelanya dan mengikuti perintahnya.
12

 

Pada saat itu, Hasan bin Ali bin Abi Thalib kemudian memiliki inisiatif 

untuk mendamaikan dan menyatukan kembali kedua kekuatan umat Islam di 

antara dua provinsi tersebut, melalui penyerahan kekhalifahan yang berada di 

bawah kendalinya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan menawarkan 

beberapa syarat.
13

 

2. Tinjauan Politik dan Struktur Pemerintahan 

Salah satu ciri khas daulah (kerajaan) Islam klasik ialah kedudukan 

khalifah yang dominan menjadi pusat dalam pengelolaan pemerintahan, seperti 

dalam struktur Dinasti Umayyah.
14

 Seorang khalifah dalam struktur daulah ini 

                                                           

12Abu Hanifah Al-Dainawari, Al-Akhbar Al-Tiwal (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 

1997), h. 327. 

13Ada dua syarat yang diajukan oleh Khalifah Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada 

Muawiyah bin Abu Sufyan. Pertama adalah Agar Muawiyah melindungi keluarga Ahlul Bait dan 

tidak mencaci maki ayahnya, dan kedua beliau menuntut harta Baitul Mal yang terdapat di Iraq 

menjadi bagiannya dan agar keluar Ali bin Abi Thalib mendapatkan gaji bulanan. 

14ISyamudin Abd. Al-Ra‟uf Al-Faqy, Tarikh Al-Hadharah Al-Islamiyah, (Kaherah: Dar 

Al-Fikr Al-Arabi, 2005) h. 73. 
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Mahkamah 

U.U Syari‟ah 

(Al-Qadhi) 

Pajak & 

Keuangan  

(Al-Kharaj)

Surat 

(Rasail)

Pos Surat 

(Al-Barid)

menempati kedudukan yang paling tinggi, diikuti oleh dua putera mahkota yang 

menjadi calon pengganti (Naib) khalifah berikutnya, terdiri dari putra mahkota 

atau keluarga dalam istana daulah yang diangkat langsung oleh khalifah 

berkenaan. 

Di bawah kedua-duanya terdapat pula pejabat pemerintahan daulah yang 

terdiri dari sekretaris (Al-Katib) yang memiliki tugas mengelola daulah seperti 

seorang perdana menteri dan departemen-departemen dalam daulah (Al-

Dawawin) yang memiliki kedudukan setingkat menteri mencakupi tujuh jabatan.
15

 

Selain para diwan-diwan ini, pejabat daulah lainnya ialah para gubernur (Al-

Wulat) yang memimpin wilayah provinsi. Struktur daulah itu dapat dijelaskan 

dalam bagan berikut: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15 Ketujuh departemen itu adalah pengawal rahasia kerajaan (Al-Hajib), keselamatan (Al-

Hars), mahkamah undang-undang syari‟ah Islam (Al-Qadhi), pajak dan kewangan (Al-Kharaj), 

stempel (Khatim), surat-menyurat (Al-Rasa‟il) dan pos surat (Al-Barid). Muawiyah diiktiraf 

sebagai raja pertama yang mentadbir Diwan Al-barid dalam kerajaan Islam. 

Putra mahkota Putra mahkota

Khalifah  

Sekretaris 

(Al-Katib)

Gubernur 

(Al-Wali)

Wilayah Negeri 

(Provinsi)

Depertemen 

(Al-Dawawin)

Pengawal 

Rahasia Raja 

(Al-Hajib)

Keamanan  

(Al-Hars)
Stempel 

(Khatim)



36 

 

 
 

Dengan pola struktur sebagaimana bagan di atas, maka seseorang khalifah 

di dalam Dinasti Umayyah menjadi pusat kekuasaan dalam pelbagai kehidupan 

rakyat dan memiliki kekuasaan yang mutlak, meskipun masing-masing khalifah 

dari daulah ini telah memiliki pejabat dan gubernur dalam masing-masing wilayah 

provinsi yang membantu daulah dalam mengontrol dan mengelola kepentingan 

istana dan rakyat. Dengan struktur ini hubungan khalifah dengan rakyat menjadi 

lebih struktural, raja dan hamba berdasarkan hubungan patron dan clien, seperti 

halnya seorang pemimpin suku, sehingga rakyat harus taat total terhadap 

khalifahnya, seperti ketaatan seorang anggota suku terhadap pimpinannya.
16

 

Kekuasaan mutlak para khalifah dari daulah ini tampak pula dalam 

kewenangan seorang khalifah dalam mengangkat dan memecat sekretaris daulah 

(Al-Katib) dan gubernur (Al-Wali), penentuan kebijakan, baik untuk kepentingan 

istana atau rakyat, perluasan wilayah dan perang, fungsi Baitul Mal (Kas Daulah) 

dan pembangunan gedung-gedung untuk kepentingan keagamaan dan kemudahan 

rakyat. Ringkasnya, berbagai macam aspek kehidupan baik dalam bidang sosio-

politik, sosio-budaya dan sosio-ekonomi semuanya ada dalam kekuasaan seorang 

khalifah yang berkuasa dalam daulah tersebut.
17

 

                                                           

16Theodore Noldeke membahas kekuasaan mutlak dalam kehidupan politik awal Islam 

dengan meninjau dari aspek kaum, yang menurutnya kaum Semit (bangsa Arab) pada masa-masa 

awal Islam, khasnya masa Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah, dicirikan oleh wujudnya 

kekuasaan mutlak raja-raja sampai ke peringkat gubernur. Bahkan kelompok Khawarij yang 

sangat fanatik sekalipun memberikan kekuasaan mutlaknya ke atas raja mereka. Theodore 

Noldeke, Skethces from Eastern History, (Beirut: Khayats, 1963) h. 11. 

17Pada masa Khalifah Abdul Malik berkuasa (65–86 H./685–705) setelah dinobatkan 

menjadi khalifah ke-5 dari Kerajaan Umayyah oleh ayahnya Marwan Bin Hakam, (6 4– 65 

H./684–685 M.), kekuasaan mutlak kerajaan ini semakin tampak dengan mengangkat para 

gubernur (Pemerintah Wilayah) yang keras dan dan cenderung sewenang-wenang, seperti Al-

Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur Iraq dan Hijaz, Al-Muhallab bin Abu Shafrah, Gubernur 

Kuffah untuk memerangi para penyanggah dan pemberontak kerajaan. Kemaujudan wilayah yang 

hendak melepaskan diri, seperti wilayah Hijaz di bawah Abdullah bin Zubair dan kondisi sosial-

politik yang sarat dengan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para penyanggah 

dari berbagai aliran keagamaan dan politik yang berbeda-beda ialah antara faktor yang 

menyebabkan kerajaan ini bersikap cenderung keras dan sewenang-wenang semenjak masa 
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Kedudukan daulah yang menjadi pusat dalam berbagai aspek kehidupan 

menyebabkan banyak rakyat awam, ulama, ilmuwan dan sastrawan Arab dan luar 

Arab dari pelbagai wilayah provinsi yang berbeda-beda berhijrah ke Ibu Negara di 

Damaskus, Syria untuk mendekatkan diri kepada khalifah dan daulah atau 

mencari nafkah kehidupan yang lebih baik lagi.
18

 

3. Sistem Kerajaan Dinasti Umayyah; Ijtihad Politik Khalifah 

Muawiyah bin Abu Sufyan 

Dinasti Umayyah adalah sebuah sistem pemerintahan awal Islam 

berdasarkan kerajaan, suatu sistem pemerintahan yang berlangsung secara turun-

temurun berdasarkan keturunan Umayyah, baik dari keluarga Sufyan maupun 

keluarga Marwan. Jika ditinjau dari awal mula berdirinya, maka sistem kerajaan 

daulah ini dimulai sejak pembaitan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah 

pada tahun 41 H./662 M. Sejak saat ini pula sistem khilafah berdasarkan syura 

berakhir, digantikan dengan sistem kerajaan turun-temurun berdasarkan garis 

keturunan keluarga. 

Namun, jika ditinjau dari bermulanya turun-temurun pengangkatan putra 

mahkota berdasarkan keluarga Umayyah, maka sistem kerajaan daulah ini 

hakikatnya bermula sejak diangkatnya Yazid bin Muawiyah oleh ayahnya dan 

dibaiat oleh mayoritas rakyatnya pada tahun 60 H./680 M. Sejak saat itu, proses 

suksesi dari satu khalifah kepada khalifah berikutnya dilakukan berdasarkan 

pengangkatan putra mahkota sebagai bakal calon khalifah yang memerintah dalam 

daulah tersebut. 

                                                                                                                                                                
Muawiyah (41–60 H./662–680 M.), khasnya lagi pada masa Marwan bin Hakam (64–65 H./684–

685 M.) dan Abdul Malik bin Marwan (65–86 H./ 685–705 M.). 

18Sebagai contoh dalam Dinasti Umayyah terdapat banyak suku dari Persia, sebilangan 

orang datang dari Romawi, baik mereka sebagai pegawai resmi kerajaan atau bukan. Khurmuzun, 

sekretaris Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan ialah sesorang kristen yang berasal dari Romawi. 
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Maka penyebutan kata khalifah dan raja memiliki konteksnya masing-

masing yang dapat dijelaskan dari sisi sejarahnya. Meskipun sudah berubah 

menjadi sistem kerajaan, masing-masing pimpinan masih tetap dipanggil khalifah 

atau Amirul Mu‟minin dalam konteks sejarahnya, mengikuti tradisi masa 

Khulafaurrasyidin sebelumnya. Memang ada rakyat yang mulai menyebut 

Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai seorang raja (Al-Malik) dan daulahnya disebut 

sebagai kerajaan atau Al-Mulk. Muawiyah kemudian menyanggahnya dan 

mayoritas rakyatnya menyebut khalifah atau Amirul Mu‟minin. Tetapi dari sistem 

kerajaan yang berjalan selama 91 tahun lebih, penyebutan raja kepada masing-

masing pemimpin daulah tersebut juga dapat dibenarkan. Karena sebuah sistem 

kerajaan tentulah dipimpin oleh seorang raja yang menjadi pemimpin atau simbol 

penguasa tertinggi pemerintahan dalam daulah tersebut. Dalam kaitan ini, penulis 

lebih memilih menggunakan istilah khalifah, bukan raja dalam menyebut masing-

masing pimpinan Dinasti Umayyah. Karena demikian mereka disebut dan 

dipanggil selama masa pemerintahannya.
19

 

Sebagian sejarawan menganggap penerapan sistem kerajaan Dinasti 

Umayyah ini sebagai suatu kemunduran kembali (setback) kepada masa 

aristokrasi pra Islam, bahkan aristokrasi keberhalaan.
20

 Ibnu Khaldun juga 

menyebutkan berdirinya Dinasti Umayyah menggantikan kepemimpinan 

Khulafaurrasyidin sebagai kepemimpinan yang kembali kepada sistem kesukuan 

dan asabiyah Pra Islam (Jahiliyah). 

Lantas mengapa kemudian Khalifah Muawiyah Bbn Abu Sufyan merubah 

sistem khilafah dari Syura yang diterapkan pada masa Khulafaurrasyidin kepada 

                                                           

19Nurul Hak, Rekayasa Sejarah Islam Daulah Bani Umayyah di Syria (660-750 

M)(Yogyakarta: IDEA Press, 2019), h. 46. 

20 Hasan Ibrahim, Tarikh Al-Islam Al-Siyasi wa Al-Dini wa Al-Thaqafi wa Al-Ijtima‟i, 

(Al-Qahirah:Maktabah Al-Nahdhah Al-Misriyah, Juz 1) h. 284. 
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kerajaan berdasarkan kepemimpinan turun-temurun dari keluarga Umayyah? 

Sebagian besar sejarawan hampir melewatkan pertanyaan ini dan hanya 

melihatnya suatu perubahan yang lebih buruk karena berdasarkan kepentingan 

keluarga dan Asabiyah. Sebagian lainnya menyebutnya sebagai kembalinya 

aristokrasi Arab pra Islam Jahiliyah. 

Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan pada akhir kekuasaan 

pemerintahannya  telah mengetahui banyak sekali sahabat utama Rasulullah saw. 

yang telah wafat dan tidak ada lagi sahabatnya yang sederajat kualitasnya dengan 

ke empat Khulafaurrasyidin, baik dalam keimanan dan ketaqwaannya kepada 

Allah swt. maupun kedekatan dan kecintaannya kepada Rasulullah saw. Maka 

sebelum memutuskan tentang pengganti setelahnya, pada masa akhir masa 

hidupnya ia melakukan Dua hal sebelum menentukan pilihannya kepada putranya 

Yazid bin Muawiyah. 

Pertama, dia mengumpulkan terlebih dahulu para tokoh delegasi rakyat 

Syria dan pimpinan dari masing-masing wilayah. Kedua dia mendatangi putra-

putra sahabat utama Rasulullah saw. di Madinah dan menyatakan tentang rencana 

suksesi kepemimpinan setelahnya. Dalam pertemuan dengan para tokoh 

pemimpin lokal kesukuan dari rakyat Syria, seluruhnya menyetujui Yazid bin 

Muawiyah sebagai calon tunggal penggantinya. Bahkan ada kejadian menarik 

dalam pertemuan itu. Seorang kepala suku bernama Yazid bin Al-Muqanna Al-

Udri dengan membawa pedang terhunus mengacungkan tangannya untuk 

berbicara di hadapan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan.
21

 

 

                                                           

21Khalifah kita adalah ini, sambil tangan kanannya menunjuk kepada Khalifah Muawiyah 

bin Abu Sufyan. Jika beliau wafat, maka penggantinya adalah ini, sambil menunjukkan kembali 

tangan (kanannya) kepada Yazid bin Muawiyah. Jika rakyat menolaknya, maka balasannya adalah 

ini, sambil menghunuskan pedang yang dipeganya dengan tangan kirinya. Atas kelantangan dan 

keberaniannya mengemukakan pendapat, Khalifah Muawiyah kemudian membalasnya dengan 

penuh apresiasi, “engkau adalah pemimpin utama para orator”. 
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Semua proses yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini 

bertujuan untuk suksesi kepemimpinan setelahnya, hal ini bertujuan agar supaya 

orang yang mewarisi kepemimpinan setelahnya bukanlah orang sebarangan. 

Melainkan merupakan sosok pemimpin yang apik dari sisi keilmuan, dan juga 

ketaqwaan kepada Allah swt. 

Pada akhirnya, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memilih putranya 

Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Pergantian kepemimpinan inilah yang 

menandai mulainya sistem kerajaan pertama dalam sejarah Islam setelah masa 

kenabian Muhammad saw. Ia adalah bagian dari ijtihad politik khalifah 

Muawiyah bin Abu Sufyan berdasarkan konteks sosial politik yang telah berubah 

dan kekhawatiran akan terjadinya perpecahan yang lebih besar di antara umat 

Islam. Komunikasi politik telah dilakukannya dengan beberapa kalangan, baik 

rakyat khususnya tokoh-tokoh perwakilan Syria, para perwakilan wilayah dan 

tokoh-tokoh putra sahabat utama yang berdomisili di Madinah dan Mekkah. 

Dengan mengangkat Yazid bin Muawiyah pada tahun 661–664 M. sebagai 

penggantinya, lembaran baru sejarah Islam telah dimulai dari Syria dengan sistem 

kerajaan yang turun-temurun berdasarkan keluarga dan keturunan Umayyah bin 

Abd As-Syams.
22

 

Pelimpahan kekuasaan kepada putranya tersebut merupakan sebuah Ijtihad 

politik Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan berdasarkan hasil dari komunikasi 

politik yang ia lakukan dengan beberapa kalangan. Meskipun pada dasarnya, 

suksesi kepemimpinan secara turun-temurun tersebut tidak bertahan lama, telah 

banyak sejarah dan catatan penting mengenai kekhalifahan. 

Beralih pada masa kekhalifaan Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan 

ke Prancis melalui pegunungan Piranee. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman 

                                                           

22Nurul Hak, Rekayasa Sejarah Islam Daulah Bani Umayyah di Syria (660-750 M), h. 51. 
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Ibn Abdullah Al-Ghafiqi. Ia mulai menyerang Bordeau, Poitiers. Dari sana ia 

menyerang Tours. Namun dalam peperangan di luar kota Tours, Al-Qhafi 

terbunuh dan tentaranya mundur Kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah 

tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam 

pada masa Dinasti Umayyah.
23

 

Selain itu juga, keberhasilan Dinasti Umayyah pada masa kekhalifaan 

Umar bin Abdul Aziz juga ditorehkan dalam bidang pembangunan, di mana 

pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan pos-pos serta kelengkapan 

peralatannya, pembangunan jalan raya, mencetak mata uang, pembangunan panti 

asuhan, pembangunan gedung pemerintahan, pembangunan masjid, pembangunan 

Rumah Sakit dan pembangunan sekolah studi Kedokteran dan juga 

Perpustakaan.
24

 

Di samping melakukan ekspansi teritorial, masa pemerintahan Dinasti 

Umayyah juga menaruh perhatian besar dalam bidang pendidikan. Memberikan 

dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan 

prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuan, seniman dan para ulama mau 

melakukan pengembangan dalam masing-masing bidang ilmu yang dikuasainya, 

serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Di antara ilmu pengetahuan yang 

berkembang pada masa ini yaitu ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu 

pengetahuan bidang bahasa dan filsafat.
25

 

Beberapa hal positif yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ini 

membuahkan hasil yang cukup baik, hal itu ditandai dengan dikembalikannya 

hak-hak rakyat kecil yang pernah diambil oleh pejabat secara paksa. 

                                                           

23Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 44. 

24Jousouf, Souyb. Sejarah Umayyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) hal. 236. 

25Musyifirah Sunanto, Sejarah Islam Klasik; Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2004), h. 41-42. 
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B. Latar Belakang Munculnya Perpustakaan Pada Masa Kejayaan Islam 

Titik awal dan pusat kegiatan kesusastraan yang tumbuh subur di negeri-

negeri Islam adalah masjid. Masjid bukan hanya menjadi tempat peribadatan, 

melainkan juga sebagai tempat menyampaikan berbagai informasi dari penguasa, 

melakukan proses peradilan, menanamkan aspek kehidupan intelektual Islam, dan 

juga melakukan penyimpanan dan preservasi pengetahuan. Pendidikan yang 

berlangsung di masjid, tempat guru duduk dikelilingi oleh sekumpulan anak-anak 

muda yang antusias untuk belajar dalam rangka mendapatkan ilmu pengetahuan 

yang diperlukannya untuk menjadi seorang muslim yang baik. Di samping proses 

belajar mengajar seperti itu, para ilmuwan juga menyampaikan hasil-hasil 

penelitiannya di masjid. Proses ini pada akhirnya membentuk sebuah lingkaran 

peristiwa yang disebut asal-usul perpustakaan.
26

 

Menjalarnya intelektualitas pada kehidupan keagamaan yang merupakan 

dasar perkembangan dari masyarakat Islam telah menciptakan suatu animo atau 

fashion di kalangan masyarakat, khususnya penguasa dan orang-orang kaya untuk 

membangun perpustakaan pribadi yang terbuka untuk para ilmuwan. Tidak jarang 

pula mereka mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk kepentingan tersebut, 

misalnya mengundang dan membiayai orang-orang yang mau belajar di 

perpustakaanya. Selain semangat untuk pendirian perpustakaan pribadi, mereka 

juga terlibat dalam pengembangan perpustakaan masjid, yang saat itu dikenal 

sebagai tempat orang-orang terkenal, tidak lain adalah baik dari kalangan mereka 

maupun para ilmuwan. 

Seringkali berkumpul untuk membahas persoalan-persoalan ilmiah, baik 

yang bersifat kesusastraan maupun bersifat keagamaan. Pada situasi semacam ini, 

                                                           

26Mohamed Makki Sibai, Mosque Libraries: An Historical Study (London: Mansell 

Publishing Limited 1987) h. 49. 
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para ilmuwan seringkali mengadakan pertemuan di antara mereka untuk 

melakukan debat dalam rangka memperkuat argumentasi mereka dalam 

memahami Islam. Orang-orang muslim dalam situasi itu telah menikmatinya 

sebagai salah satu sarana persahabatan sekaligus sebagai wahana mendiskusikan 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh para pakar intelektual.
27

 

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa, stimulasi terhadap lahirnya 

perpustakaan dalam ranah Islam berawal dari atau sejak pembentukan masyarakat 

Islam. Suatu indikasi yang dapat memberikan gambaran tentang awal 

perpustakaan Islam salah satunya adalah koleksi-koleksi yang merupakan catatan 

dari para siswa atau penuntut ilmu dan juga kajian-kajian lainnya yang dapat 

digambarkan sebagai surat atau buku-buku, yang di mana kemudian surat atau 

buku-buku tersebut ditempatkan di masjid ataupun di rumah siswa atau penuntut 

ilmu tersebut sebagai koleksi pribadi, atau dapat juga ditemukan dalam koleksi 

para khalifah. 

Meskipun demikian, tidak ada bukti yang jelas tentang awal lahirnya 

perpustakaan dalam ranah Islam, khususnya perpustakaan masjid. Tetapi telah 

diyakini bahwa perpustakaan Islam dimulai dari masa awal Islam itu sendiri, di 

mana orang-orang Islam menyimpan Al-Qur‟an dan buku-buku tentang Islam di 

masjid.
28

 

Terlepas dari kisah tersebut di atas mengenai bagaimana aktivitas umat 

Islam dalam mengembangkan dan merawat intelektualismenya, pada masa 

kejayaan Islam sendiri, juga terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang 

berdirinya perpustakaan, di antaranya adalah: 

                                                           

27Mehdi Nakosteen, History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800- 1350: 

With an Introduction to Medieval Muslim Education (Colorado: University of Colorado Press 

1964) h. 65. 

28Muhammad Mahir Hamada, Al-Maktaba fil-Islam: Nasy‟atuhu wa Tatawwuruhu wa 

Masa‟iruhu (Bairut: Mu‟assasat al-Risalah, 1981) h. 82. 
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1. Pasca Pengkodifikasian Al-Qur’an 

Setelah pengkodifikasian Al-Qur‟an ke dalam bentuk Mushaf, muncul 

keinginan umat Muslim pada masa itu untuk mempelajari dan memahami Al-

Qur‟an, terkhusus bagi mereka yang hidup jauh dari Raulullah saw. Hal ini 

kemudian membuat sebagian ulama untuk membukukan Sabda Rasulullah, 

meskipun mendapat tentangan dari kelompok-kelompok yang lain. Kemudian 

Umar bin Abdul Aziz pada saat itu (wafat 675M) memerintahkan kepada 

Muhammad bin Muslim bin Syihab Al-Zuhri Al-Madani (wafat 695M) untuk 

mengumpulkan beberapa hadits-hadits untuk kemudian menuliskannya ke dalam 

sebuah buku.
29

 

Dirinya kemudian beralasan bahwa Rasul melarang penulisan hadits 

karena khawatir akan tercampur dengan wahyu yang ada di dalam Al-Qur‟an. 

Padahal masa itu, Al-Qur‟an sudah terkodifikasi ke dalam bentuk mushaf 

sehingga kekhawatirannya akan tercampur dengan hadits sudah tidak lagi ada. 

Setelah dihimpun, hadits-hadits tersebut kemudian disebarluaskan ke seluruh 

penjuru negeri kekuasaan tentara Islam dan kumpulan hadist-hadist itu kemudian 

akan dijadikan sebagai referensi. 

2. Pada Masa Ibnu Syihab Az-Zuhri 

Imam Az-Zuhri atau Ibnu Syihab (671-741 M), nama lengkapnya adalah 

Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab bin 

Abdullah bin Al-Harith bin Zuhrah. Ia adalah salah satu ulama ahli hadits terbesar 

yang juga termasuk Shighar At-Tabi‟in (tabi‟in junior). Ia adalah orang pertama 

yang membukukan ilmu hadis atas dasar perintah Khalifah Umar bin Abdul-Aziz 

pada masa itu. Dirinya banyak mengambil ilmu dari para tabi‟in senior seperti 

kepada Sayyidut Tabi‟in Said bin Al-Musayyib, Ia mengatakan, “lututku selalu 

                                                           

29Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 47. 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tabiin
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ibnu_Syihab_az-Zuhri#Ilmu_hadis&action=edit&redlink=1
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Umar_bin_Abdul-Aziz
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Said_bin_al-Musayyib
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menempel pada lutut Said bin Al-Musayyib selama Delapan tahun.”, juga 

kepada Urwah bin Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, dan yang lainnya. 

Sedangkan beberapa muridnya yang ternama seperti Imam Malik bin Anas “Imam 

Daril Hijrah”, Al-Laits, Sufyanain, dan lain sebagainya.
30

 

Pada masa itu, banyak sekali ahli hadits yang rela untuk bepergian jauh 

hanya untuk mendapatkan sebuah hadits untuk kemudian mereka himpun ke 

dalam koleksi mereka masing-masing. Koleksi-koleksi tersebut kemudian dikenal 

oleh umat Islam sebagai koleksi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abu 

Daud, Sunnah At-Tirmizi dan beberapa koleksi yang lainnya yang dikenal hingga 

sekarang. 

Setiap koleksi hadits tersebut terdiri dari 3 jilid atau bahkan lebih, hingga 

mencapai belasan jilid dan keberadaannya pun kemudian menjadi bahan rujukan 

bagi para umat Islam di seluruh penjuru dunia.
31

 

3. Munculnya Gerakan Penerjemahan 

Gerakan penerjemahan pada masa awal Islam dijabarkan oleh Johannes 

Pedersen bahwa Khalifah Al-Makmun bukanlah orang pertama yang melakukan 

prosesi penerjemahan tersebut, akan tetapi dirinya telah didahului oleh seorang 

putra khalifah Dinasti Umayyah Yazid I, yakni Khalid bin Yazid pada masa 

pemerintahan Dinasti Umayyah. 

Beralih pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, gerakan 

penerjemahan ini kemudian dipelopori oleh Khalifah Al-Mansyur pada masa 

kekhlifaan Dinasti Abbasiyah yang kemudian menambah jumlah koleksi pustaka 

pada masa tersebut. Sang Khalifah mempekerjakan orang-orang Persia yang kala 

                                                           

30Biografi Ibnu Syihab Az-Zuhri Sang Gunung Ilmu, 

https://www.atsar.id/2019/01/biografi-ibnu-syihab-az-zuhri.html, Diakses pada 23 Agustus 2023 

pukul 15.30 WITA. 

31Dudung Abdurrahman, Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern., h. 

130. 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Urwah_bin_az-Zubair
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Al-Qasim_bin_Muhammad
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Malik_bin_Anas
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ibnu_Syihab_az-Zuhri#Al-Laits&action=edit&redlink=1
https://www.atsar.id/2019/01/biografi-ibnu-syihab-az-zuhri.html
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itu baru saja memeluk agama Islam untuk melakukan penerjemahan terhadap 

karya-karya berbahasa Persia, terutama yang membahas bidang politik, 

ketatanegaraan, astrologi dan moral.
32

 

Gerakan penerjemahan ini kemudian dilanjutkan oleh anak dari Khalifah 

Al-Mansyur yaitu Al-Makmun. Gerakan penerjemahan ini kemudian begitu 

semaraknya dilakukan karena banyak faktor yang mendukung kegiatan tersebut, 

termasuk kecintaan Al-Makmun pada ilmu pengetahuan yang membuatnya 

menganjurkan pemburuan karya-karya dan manuskrip-manuskrip penting dari 

berbagai negara atau daerah yang ditaklukkannya untuk kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa setempat agar mudah dipahami dan dipelajari.
33

 

C. Jenis-jenis Perpustakaan Pada Masa Kejayaan Islam 

Dalam konteks perpustakaan Islam, kajian-kajian yang telah dilakukan 

belum terdapat sebuah skematisasi khusus tentang perkembangan per periode. 

Untuk mempermudah kajian tersebut, maka penulis mencoba meminjam kerangka 

teori tentang skema periodisasi sejarah Arab pra-modern yang dibuat oleh 

Marshall Hodgson menjadi Lima periode. 

Periode pertama adalah era kebudayaan Arab tradisional yang berlangsung 

hingga pertengahan abad ketujuh, kedua merupakan abad transisi kebuadayaan 

Arab-Islam yang mulai bersentuhan dengan peradaban Yunani dan Syiria-Persia 

yang berlangsung dari pertengahan abad ketujuh hingga pertengahan abad 

kedelapan, ketiga adalah era klasik kebudayaan Arab-Islam kosmopolitan yang 

terjadi dari pertengahan abad kedelapan hingga pertengahan abad ketiga belas, 

keempat merupakan era pertengahan masyarakat regional Arab-Islam yang 

                                                           

32Philip K. Hitty, The Arabs: A Short History, Terj. Ushuluddin Hutagalung., h. 100. 

33Jonathan Lycons, The Great Bait Al-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat 

(Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), h.91. 
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berlangsung dari pertengahan abad ketiga belas sampai akhir abad keenam belas, 

dan kemudian yang terakhir merupakan masa stagnasi secara ekonomi-budaya 

yang telah berhadap-hadapan dengan Eropa yang berlangsung dari akhir abad 

keenam belas hingga kedelapan belas.
34

 

Untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang perpustakaan 

Islam, maka perlu digunakan metode yang dijelaskan oleh Hodgson tadi sebagai 

pisau analisa kita dalam memahami perpustakaan Islam secara umum. Oleh 

karena itu, periode yang telah dijabarkan di atas diharapkan akan menjadi acuan 

kita dalam mengemukakan secara umum mengenai jenis-jenis dan peran 

perpustakaan Islam yang dikemukakan berikut ini: 

1. Perpustakaan Masjid 

Perkembangan perpustakaan masjid dapat ditelusuri dari awal 

perkembangan Islam. Hal tersebut telah ditandai dari abad transisi kebudayaan 

Arab-Islam ketika memulai melakukan adaptasi dengan peradaban Yunani dan 

Syria-Persia. Eksistensi perpustakaan telah didasari suatu asumsi bahwa orang-

orang Muslim telah memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan memahami 

agamanya. Situasi seperti itulah telah mendorong mereka mengajukan berbagai 

pertanyaan, yang kemudian dari pertanyaan itu melahirkan banyak kelompok 

kajian yang mencoba mempelajari ajaran Islam di masjid. Sejak dimulainya 

pengkajian intensif tentang Islam, Madinah menjadi pusat penting kehidupan 

intelektual Islam pada saat itu.
35

 

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa masjid yang telah dilengkapi dengan 

perpustakaan menjadi sekolah yang sangat murah, kelompok-kelompok siswa 

                                                           

34Green, Arnold H., The History of Libraries in the Arab World: A Diffusiorust Model" 

dalam Libraries and Culture (New York: Fall Press, 1988) h. 455. 

35Spies-Aligarh, "Die Bibliotheken des Hidschas" dalam Zeitschrift der Deutschen 

Morgenlandischen Gesellschaft, vol. 90 (1936: 91-92). 
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hanya duduk di lantai, atau juga biasanya di aula yang besar, dan perpustakaan 

biasanya menjadi suatu hal yang paling menarik bagi siswa-siswa yang ada di 

masjid tersebut.
36

 

Tempat lainnya yang juga dikenal sebagai kekhalifahan kedua Umayyah 

adalah Spanyol, di mana orang-orang Muslim mendirikan banyak masjid, dan 

sebagian besarnya telah memiliki perpustakaan yang dipakai khususnya bagi 

orang-orang yang tidak memiliki perpustakaan pribadi. Salah satu contoh yang 

paling besar dan menarik adalah Masjid Raya Kordova, yang didirikan pada tahun 

786 M oleh pangeran Umayyah, Abd Al-Rahman. 

Diketahui bahwa pada saat itu di dalam masjid ini telah disimpan sejumlah 

besar buku-buku dan Al-Qur'an. Berkaitan dengan era klasik kebudayaan Arab-

Islam yang kosmopolitan, yang kemudian terbentang dari pertengahan abad ke 8 

hingga pertengahan abad ke 13, aktivitas kosmopolitan saat itu telah ditandai oleh 

suatu peningkatan aktivitas perwakafan yang kemudian mendorong 

perkembangan perpustakaan masjid. Salah satu hal yang perlu dicatat dalam 

peristiwa ini adalah bahwa salah seorang penyumbang yang telah mewakafkan 

seluruh buku-bukunya ke Masjid Raya Seville adalah ilmuan Ibnu Marwan Al-

Baji.
37

 

2. Perpustakaan Khalifah dan Keluarganya 

Analisis kritis yang berkaitan dengan sejarah Arab yang digambarkan oleh 

Green, bahwa minat orang-orang Arab terhadap ilmu pengetahuan Yunani dimulai 

pada awal masa kekhalifaan Dinasti Umayyah. Sebagaimana dapat dilihat dari 

aktivitas keilmuan Khalid bin Yazid dan Abdul Malik bin Marwan yang 

                                                           

36Johannes Pedersen, "Some Aspects of the History of the Madrasah" dalam Islamic 

Culture, vol. 3 (1929: 529). 

37Diyab, Hamid al-Syafi'i, al-Kutub wa al-Maktabah fi al-Andalus, (al-Qahirah: Dar 

Qibali al-Thiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 1998) h. 101. 
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melibatkan banyak ilmuan untuk menulis karya-karya tentang berbagai jenis 

subjek untuk perpustakaan istananya, dan juga dikenal telah memelihara tafsir Al-

Qur'an yang ditulis Said bin Jubayr. Usaha ilmiah ini kemudian menghasilkan 

pendirian perpustakaan istana Umayyah di Damaskus sekitar tahun 700 M. 

Meskipun sedikit dikenal mengenai perpustakaan tersebut, perpustakaan ini 

diduga berisi terjemahan-terjemahan dari naskah-naskah Yunani dan peribadatan 

Kristen (Coptic), seorang ilmuan Kristen yang berperan sebagai penerjemah. 

Setelah itu, aktivitas intelektual ini kemudian telah dilanjutkan oleh khalifah 

Umar bin Abdul Aziz (717-720 M).
38

 

Ketika kita memasuki era klasik, kita dapat melihat Khalifah Harun Al-

Rasyid (786 M) sebagai sosok yang melakukan perbaikan menakjubkan dalam 

bidang perpustakaan. Perpustakaannya telah dikenal dengan nama Bait Al-

Hikmah, yang kadang kala digambarkan sebagai perpustakaan umum di Baghdad. 

Berdasarkan pendapat Said Al-Darimi, bahwa perpustakaan Bait Al-Hikmah· 

berasal dati perpustakaan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kemudian berpindah ke 

Khalid bin Yazid. Telah diceritakan bahwa perpustakaan tersebut telah diwarisi 

dari satu khalifah ke khalifah lainnya hingga masa Harun Al-Rasyid dan anaknya 

Al-Makmun yang dikenal sebagai penemu yang paling terkenal terhadap Bait Al-

Hikmah.
39

 

Pada saat ini menurut para sejarawan, Bait Al-Hikmah telah 

ditransformasikan dari perpustakaan istana menjadi perpustakaan Negara dan juga 

diberikan status sebagai akademi yang telah dianggap sebagai institusi pertama 

dalam pengkajian ilmiah tingkat tinggi di kalangan orang-orang Arab. Di samping 

                                                           

38Nurdin Laugu. "Muslim Libraries in Histories" dalam AI-Jami'ah: Journal of Islamic 

Studies, vol. 43, No.1 (2005), h. 4. 

39Nurdin Laugu. "Muslim Libraries in Histories" dalam AI-Jami'ah: Journal of Islamic 

Studies, vol. 43, No.1 (2005), h. 5. 
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itu, Bait Al-Hikmah juga menyediakan berbagai pelayanan, baik yang berkaitan 

dengan perpustakaan, akademi, biro penerjemahan, laboratorium, jasa transkripsi, 

dan juga observasi. 

3. Perpustakaan Ilmuwan atau Pribadi 

Dalam sejarah peradaban Islam, dapat dilihat bahwa hampir semua 

perpustakaan Islam terbuka untuk masyarakat umum, baik perpustakaan umum 

maupun perpustakaan pribadi. Oleh karena itu, dalam hal perpustakaan para 

ilmuwan atau pribadi kita menemukan bahwa pemilik perpustakaan tersebut 

seringkali mengundang ilmuwan-ilmuwan lainnya untuk datang ke perpustakaan 

mereka dan bahkan terbuka kepada masyarakat umum, seperti pada perpustakaan 

Muhammad Ibn Hazm. Orang ini sangat ramah dan dermawan untuk mengizinkan 

ilmuwan-ilmuwan dari Kordova untuk datang ke perpustakaannya. Berdasarkan 

konsep ini, diceritakan bahwa Umar Al-Wakidi telah memiliki koleksi sejumlah 

120 angkutan unta atau sama dengan 600 koper buku, di mana setiap koper harus 

diangkut oleh 2 orang laki-laki.
40

 

Pada periode ini, dikisahkan bahwa Baghdad menjadi pusat aktivitas 

budaya dan intelektual yans memungkinkan orang banyak mendapatkan akses 

pendidikan secara mudah. Perpustakaan Ibnu Hanbal berisi koleksi yang harus 

dibawa oleh 25 angkutan unta, sedangkan Yahya bin Ma'in memiliki koleksi yang 

terdiri dari 114 koper. 

Pada saat ini, Baghdad memiliki 36 perpustakaan, di mana koleksi yang 

paling baik pada saat itu adalah milik Al-Bayqani. Sedangkan di Kufa, 

perpustakaan Sufyan Al-Tsauri diyakini sebagai perpustakaan pribadi yang besar 

telah dibangun oleh pemiliknya, Abu Abdillah Sufyan bin Said bin Rabigh Al-

Tsauri. Orang ini dikenal sebagai narator dari hadits-hadits Nabi. Sedangkan Ja'far 

                                                           

40Kohlberg Etan, A Medieval Muslim Scholar at Work: Ibn Tawus and His Library, 

(Leiden: E.J. Brill, 1992), h. 72. 
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bin Muhammad bin Hamdan dari Mausul telah mendirikan suatu institusi 

pendidikan di kotanya yang dilengkapi dengan perpustakaan yang megah. Di 

institusi ini, penuntut ilmu yang miskin akan diberikan bantuan dana berupa 

beasiswa. Ja'far sendiri sering ikut mengajar langsung dan membaca buku-buku 

yang merupakan basil karyanya sendiri. Sumber-sumber lain menyatakan bahwa 

perpustakaan ini dikenal dengan nama Dar Al-Ilm, dan koleksinya diwakafkan 

bagi penuntut ilmu sehingga perpustakaan ini terbuka untuk masyarakat umum.
41

 

D.  Peran dan Fungsi Perpustakaan Pada Masa Kejayaan Islam 

Selain daripada apa yang menjadi latar belakang munculnya perpustakaan 

pada masa kejayaan Islam, kemudian di atas kita telah menjabarkan jenis-jenis 

perpustakaan sebagai pisau analisa dalam memahami perpustakaan Islam secara 

umum, maka juga terdapat beberapa peran dan fungsi perpustakaan Islam, di 

antaranya adalah: 

1. Perpustakaan Sebagai Learning Center 

Perpustakaan sebagai pusat belajar atau Learning Center terjadi setelah 

masa Khulafaur Rasyidin berakhir, dan juga pasca berkembangnya peradaban 

Islam dengan sangat pesat. Salah satu perkembangan yang sangat pesat yaitu 

dalam bidang pendidikan yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan 

Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
42

 

Pada saat itu, apresiasi umat Islam terhadap perpustakaan sangat tinggi. 

Banyak ulama yang kemudian mendirikan perpustakaan, baik yang bersifat 

umum, semi umum dan juga pribadi. Termasuk perpustakaan yang didirikan oleh 

                                                           

41George Makdisi. The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West, 

(Scotlandia: Edinburgh University Press, 1981), h. 26. 

42Afrizal, “Perpustakaan Era Islam Klasik dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan 

Islam Indonesia Saat Ini”, Jurnal Imam Bonjol: Kajian Ilmu Informasi dan Perpustakaan Vol. 1, 

No.1 (2017): h. 5. 
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Khalid bin Yazid pasca kekecewaannya yang tidak mendapat kursi kekhalifaan 

pada masa Dinasti Umayyah kala itu, dan juga ditopang oleh kecintaannya 

terhadap ilmu pengetahuan. 

Hampir setiap masjid kala itu telah memiliki perpustakaan. Umat Islam 

yang hidup pada masa itu kemudian menganggap bahwa perpustakaan sebagai 

sesuatu hal yang sangat penting dalam proses intelektualitasnya, sehingga 

terkadang sulit membedakan fungsinya dengan lembaga pengajaran atau 

pendidikan saat itu.
43

 

2. Perpustakaan Sebagai Pusat Penelitian 

Perpustakaan sebagai pusat penelitian lebih dirasakan pada awal masa 

peradaban Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peristiwa-peristiwa 

penting, misalnya saat utusan atau orang kepercayaan raja dan khalifah membahas 

bidang keilmuan tertentu di perpustakaan-perpustakaan terkenal, misalnya di 

Baitul Hikmah dan Darul Hikmah, bahkan di beberapa perpustakaan termasuk 

perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah. 

Banyak pula peneliti maupun cendikiawan Muslim yang mencoba untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan di perpustakaan. Tidak sedikit dari peneliti 

dan cendikiawan Muslim yang rela berpindah dari satu perpustakaan ke 

perpustakaan lain hanya untuk menemukan rujukan-rujukan baru atas penemuan-

penemuan mereka yang baru. 

Perpustakaan sebagai pusat penelitian bisa kita lihat salah satunya dengan 

munculnya Avicenna Sebagai salah satu tokoh penting di dunia kedokteran 

modern. Dirinya dikenal banyak melakukan penelitian maupun pengumpulan 

bahan di perpustakaan yang ia kunjungi, terutama di Bukhara.
44

 

                                                           

43Sahidi, “Perpustakaan dalam Membangun Peradaban Islam (Sebuah Tinjauan Historis 

Peradaban Perpustakaan Islam)” Jurnal Iqra‟ Vol. 14 , No. 2 (2020): h. 148.  

44Didin Zaefuddin, Zaman Keemasan Islam (Jakarta: Grasindo, 2002), h.12. 
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3. Perpustakaan Sebagai Pusat Penerjemahan 

Perpustakaan sebagai pusat penerjemahan pada masa kejayaan Islam 

merupakan jembatan bagi kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Salah satu 

wujud peran tersebut adalah ketika banyak buku-buku atau karya penulisan yang 

berbahasa Yunani, Persia, dan lain sebagainya kemudian dialihbahasakan ke 

dalam Bahasa Arab. Pada masa tersebut, para penerjemah mendapat tempat yang 

istimewa dan sangat dihormati oleh masyarakat.
45

 

Kurdi Ali mengungkapkan bahwa orang yang pertama kali melakukan dan 

menekuni bidang penerjemahan adalah Khalid bin Yazid. Banyak sumber lain 

yang juga menyebut bahwa Khalid bin Yazid memiliki ketertarikan yang sangat 

besar terhadap buku-buku, khususnya buku-buku yang membahas bidang kimia, 

kedokteran, serta ilmu perbinatangan dan astronomi. 

Pada masa kejayaan Islam, alat atau mesin pencetak buku belum 

ditemukan. Hal itu membuat proses seleksi penyalinan dilakukan oleh hampir 

setiap perpustakaan besar. Pekerjaan penyalinan buku ini ini dilakukan oleh para 

penyalin yang memiliki tulisan tangan yang baik dan memiliki etos kerja yang 

tinggi. Oleh karena itulah, kehancuran perpustakaan Islam dimulai ketika terjadi 

banyak perang yang mengakibatkan banyak penyalin buku yang gugur dalam 

medan perang. Termasuk perang salib, yang juga kemudian mengakibatkan 

terjadinya kehancuran perpustakaan tripoli, yang juga menyasar karya-karya 

cendikiawan Muslim yang terkenal.
46

 

 

                                                           

45Muhammad Subarkah, “Menapak Jejak Buku dalam Peradaban Islam”., h. 40. 

46Maman Lesmana, “Hunayn bin Ishaq dan Sejarah Penerjemahan”, Susurgalur: Jurnal 
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BAB III 

LATAR BELAKANG BERDIRINYA PERPUSTAKAAN 

PADA MASA DINASTI UMAYYAH 

Islam adalah agama yang menaruh perhatian besar terhadap ilmu 

pengetahuan, hal ini dilegitimasikan dengan marakya kegiatan tulis-menulis 

dalam sejarah Islam sejak periode awal. Kegiatan inilah yang kemudian 

mengakibatkan begitu cepatnya Islam menyebar ke daerah-daerah yang kaya akan 

buku-buku dan perpustakaan kuno, sehingga ditemukannya papyrus (lontar) dari 

Mesir dan juga menggali naskah-naskah kuno di daerah Telloh, Ur, Warkah, 

Niniveh, Ugarit dan juga Ebia yang terletak di wilayah Mesopotamia dari Mesir. 

Terhadap kecintaan itupun, mereka juga menemukan Perpustakaan Agung 

(Great Library) di Alexandria Mesir yang sangat terkenal pada masa itu. 

Kecintaan terhadap buku inilah yang kemudian menjadi karakteristik dunia Islam 

pada masa itu, karena mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan 

suatu amal shalih yang amat sangat terpuji.
1
 

Berdasarkan dari kisah tersebut, dapat dikatakan bahwa perpustakaan 

dalam sejarah Islam telah tumbuh sejak awal. Akan tetapi bukti-bukti pada tahun 

permulaan Islam tidaklah bayak ditemukan sampai dengan dikenalnya kertas dari 

Cina yang ditemukan oleh Tsai Lund. 

Setelah kemudian umat Islam berkenalan dengan kertas, maka 

perpustakaan dalam Islam mulai didirikan oleh orang-orang kaya, kalangan 

bangsawan dan di istana-istana kerajaan. Karena sebagaimana Al-Qur‟an yang 

menganjurkan tiap-tiap individu untuk mengajarkan dan mempelajari ilmu 

pengetahuan, dan juga menyedekahkan harta kekayaan yang dimilikinya bagi 

orang-orang yang kurang beruntung, maka para hartawan pun membiayai 

                                                           

1Sejarah Perpustakaan Islam, http://ipi.fah.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/195 

Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 13.00 WITA. 
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perpustakaan. Kadang perpustakaan pada saat itu dibuka hanya untuk para 

ilmuwan, kadang pula dibuka untuk umum. 

Maraknya beberapa aktivitas keilmuan tersebut ditandai dengan 

banyaknya ilmuan dan cendikiawan Muslim yang sering berkumpul dan bertukar 

argumentasi seputaran Islam, hingga sebagian besar dari mereka rela berpindah 

dari perpustakaan ke perpustakaan guna untuk mempertajam keilmuannya. 

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradaban Islam, maka 

perkembangan perpustakaan Islam sebagaimana peradaban Islam, maka dapat 

diketegorikan ke dalam beberapa fase atau periode. Jika mengikuti pendapat 

Mahir Hamadah, maka perkembangan perpustakaan Islam ini melalui Tiga fase 

perkembangan. Pertama, fase kemunculan dan pertumbuhan, yaitu pada abad ke-1 

H (622-721 M). Kedua, fase perkembangan dan kematangan, yaitu mulai abad ke-

2 hingga awal abad ke-7 H (720-1220 M). Ketiga, fase kemunduran (akhir abad 

ke-7 H/1258 M). Secara umum, pendapat ini dapat diterima dan dipahami dalam 

konteks sejarahnya, meskipun dari sisi pembagiannya masih terlalu general.
2
 

Perpustakaan Islam pada hakikatnya berkembang seiring dengan 

perkembangan masyarakat Islam itu sendiri, baik dari sisi struktur kekuasaan 

maupun dari kultur masyarakatnya. Dalam konteks yang lebih luas lagi, 

perpustakaan Islam pada hakikatnya adalah bagian dari peradaban Islam yang 

muncul dan berkembang sejak zaman Islam klasik (awal Islam), masa kenabian 

dan masa Khulafaurrasyidin dan mengalami perkembangannya pada masa daulah-

daulah Islam.
3
 

                                                           

2Fase-fase perkembangan perpustakaan Islam menurut Dr. Muhammad Mahir Hamadah, 

berkembang melalui Tiga fase. Pertama, fase kemunculan dan pertumbuhan, yaitu pada abad ke-1 

H (622-721 M). Kedua, fase perkembangan dan kematangan, yaitu mulai abad ke-2–awal abad ke-

7 H (720-1220 M). Ketiga, fase kemunduran (mulai akhir abad ke-7 H/1258 M. 

3Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam (Jakarta: 

Maghza Pustaka, 2020), h. 72. 
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Perpustakaan dalam ranah Islam yang pertama kali didirikan adalah 

perpustakaan pribadi. Perpustakaan tersebut pertama kali didirikan oleh Khalid 

bin Yazid pada tahun 685 M. (pasca wafatnya Marwan bin Al-Hakam dan kursi 

kekhalifaan pada saat itu digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan) atau tepat 

pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah periode pertama di Damaskus (661-

750 M). 

Proses pengangkatan Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah untuk 

menggantikan ayahnya pada saat itu tidak terlepas dari beberapa polemik, yang 

sehingga pada akhirnya mengakibatkan Khalid bin Yazid lengser dari posisi 

khalifah, yang di mana sebelumnya telah melahirkan kesepakatan bahwa dirinya 

adalah calon tunggal khalifah. 

Dalam sejarah Islam, Dinasti Umayyah merupakan pelopor dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, yang di mana hal tersebut kemudian 

dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah. Khalid bin Yazid merupakan orang yang 

pertama kali menyadari pentingnya transformasi ilmu-ilmu kedokteran dan kimia 

ke dalam Bahasa Arab. Untuk kemudian melengkapi koleksi yang ada di 

perpustakaan yang ia dirikan, maka dipanggillah sekelompok orang Yunani yang 

masih bermukim di wilayah Mesir pada saat itu untuk kemudian 

mengalihbahasakan buku-buku yang berbahasa Yunani tersebut ke dalam Bahasa 

Arab.
4
 

Adapun yang mendorong Khalid bin Yazid untuk mendirikan 

perpustakaan adalah untuk mengekspresikan kekecewaan dirinya pasca tidak 

mendapatkan kursi kekhalifaan pada masa itu, selain daripada faktor tadi, hal itu 

                                                           

4Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Islam, https://tazakka.or.id/2012/09/mauqif/ilmu-

pengetahuan-dan-peradaban-islam/ Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 13.00 WITA. 

https://tazakka.or.id/2012/09/mauqif/ilmu-pengetahuan-dan-peradaban-islam/
https://tazakka.or.id/2012/09/mauqif/ilmu-pengetahuan-dan-peradaban-islam/
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terjadi karena memang pada dasarnya ditopang oleh kecintaannya terhadap ilmu 

pengetahuan.
5
 

Perpustakaan yang didirikan oleh Khalid bin Yazid adalah perpustakaan 

khalifah yang kemudian berubah menjadi perpustakaan pribadi (khusus), yang di 

mana beliau hanya mengoleksi buku-buku dan terjemahannya sendiri sesuai 

dengan keperluannya. Kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz, perpustakaan ini semakin berkembang dan kemudian pada 

saat itu diketahui menyimpan beberapa karya terjemahan dari Yunani, termasuk 

filsafat, kimia, dan lain sebagainya.
6
 

A. Biografi Singkat Khalid bin Yazid 

Abu Hasyim Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan nama 

lengkapnya, ia lahir pada tahun 668 M. Dirinya merupakan putra Khalifah Dinasti 

Umayyah yang memerintah pada tahun 680-683 M. yakni Yazid bin Muawiyah 

(Yazid I) dan Ibunya bernama Fakhitah binti Abu Hisyam bin Utba bin Rabi‟a.
7
 

Khalid bin Yazid merupakan sosok penerjemah pertama dalam Islam. 

Pada masa itu, Khalid telah menerjemahkan buku-buku Kimia dari bahasa Ibrani 

ke bahasa Arab. Salah satu buku Kimia yang diterjemahkan berjudul Shun‟ah. 

Selain itu, sosoknya juga merupakan orang pertama yang menerjemahkan buku-

buku Astrologi dan Kedokteran. Khalid merupakan guru dari Jabir bin Hayyan 

yang dikenal sebagai orang yang memiliki kemauan kuat, mulia dan mencintai 

ilmu pengetahuan. Dalam kisahnya, dirinya diketahui pernah mengutus seseorang 

untuk menemui pendeta Mootianes di dekat Baitul Maqdis. Hal ini dimaksudkan 

                                                           

5Johannes Pedersen, The Arabic Book (New Jersey: Princeton University Press, 1984), h. 

114. 

6Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam, h. 146. 

7Juan Eduardo Campo,  Encyclopedia of Islam, (New York: Infobase Publishing, 2009) h. 

30. 
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agar pendeta tersebut mengajarinya tentang ilmu kimia, karena pendeta tersebut 

diektahui merupakan pakar Kimia. Alhasil, terdapat sebuah karya yang ditulis 

oleh keduanya, yakni buku yang berjudul “Nasy‟ah Al-Kimia” (Perkembangan 

Ilmu Kimia).
8
 

Ketika kakak tirinya Muawiyah bin Yazid meninggal dunia pasca 

menjalani masa pemerintahan yang cukup singkat sebagai khalifah pada tahun 

684 M, Khalid bin Yazid pun masih tergolong di bawah umur. Selain dikenal 

sebagai sosok penerjemah pertama dalam Islam, Khalid bin Yazid juga disebut 

sebagai orang yang baik dan juga bijaksana, sehingga ia dikenal dengan The Wise 

Man of The Famliy Marwan atau lelaki yang bijaksana dari keluarga Marwan.
9
 

Perebutan suksesi kekuasaan untuk menduduki kursi kekhalifaan pada saat 

itu terjadi antara pendukung Khalid muda dan pendukung Marwan bin Al-Hakam 

yang bukan dari cabang keluarga Umayyah, akan tetapi dirinya jauh lebih 

berpengalaman. Pada akhirnya Marwan pun dipilih menjadi khalifah oleh para elit 

Suriah Bani Umayyah dengan catatan bahwa Khalid yang akan menggantikan 

posisi kepemimpinan setelah Marwan. Marwan bin Al-Hakam pada saat itu juga 

menikahi Ibu Khalid yakni Fakhita, untuk mempererat tali ikatan antara dirinya 

dan penerusnya, yakni Khalid bin Yazid.
10

 

Namun, melihat Khalid lemah secara politik, Marwan bin Al-Hakam 

kemudian mencopot dia dan adik laki-lakinya Abdul Allah bin Yazid dari garis 

suksesi kepemimpinan demi putranya sendiri yakni Abdul Malik dan Abdul Aziz. 

Ketika Khalid mengingatkan Marwan tentang janji yang pernah dibuatnya saat 

kenaikannya menjadi khalifah, Marwan secara terbuka dan terang-terangan 

                                                           

8Syaikh Muhammad Sa‟id Mursi, Tokoh Besar Sepanjang Sejarah Islam, (Jakarta Timur: 

Pustaka Al-Kautsar, 2020) h. 146. 

9Mukhlis, “Rekonstruksi Historis tentang Kontribusi Intelektual Bani Umayyah dalam 

Perkembangan Perpustakaan Islam Klasik”. Jurnal Perpustakaan Vol. 7 No.1 (2016): h. 4. 

10Juan Eduardo Campo, Encyclopedia of Islam, h. 31. 
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menghina ibu Khalid, yaitu Fakhita. Selanjutnya, Fakhita kemudian membunuh 

Marwan bin Al-Hakam sebagai ajang balas dendam. Akan tetapi, meskipun 

demikian hubungan dekat terus berkembang antara Khalid dan putra Marwan, 

Abdul Malik. Pada saat Abdul Malik menjadi khalifah, Khalid diangkat menjadi 

penasihatnya dan kemudian menikahi putrinya Aisha.
11

 

Khalid bin Yazid yang masih merupakan bagian dari keluarga Daulah 

Bani Umayyah juga tercatat memiliki koleksi buku-buku, misalnya buku Fisika, 

Kimia dan juga buku Filsafat Yunani dalam sebuah perpustakaan. Usaha yang 

dilakukan ini pun dianggap sebagai pelopor atau perintis terhadap muncu dan 

berkembangnya tradisi keilmuan Islam yang diadopsi dari koleksi khazanah 

keilmuan non Arab (asing/Barat), baik dari Yunani, Persia maupun Romawi 

dalam khazanah keilmuan Islam (Timur).
12

 

Pada musim panas tahun 691 M, Khalid bin Yazid diangkat menjadi 

komandan dalam pengepungan Abdul Malik terhadap pemimpin Qaysi Zufar bin 

Harith Kilabi di Al-Qarqisiya, Jazira. Setelah kemenangan ini, khalifah kemudian 

menunjuk Khalid sebagai komandan sayap kiri pasukannya pada pertempuran 

Maskin 691 M. melawan Mus'ab bin Zubayr, yang di mana pada saat itu 

mengakibatkan Dinasti Umayyah menaklukkan Zubayrid Irak.
13

 

Beberapa karyanya, salah satunya Alkimia Arab yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa latin dengan nama latin Calid. Salah satu 

karyanya yang berjudul Liber de Composere Alchemiae (Buku Komposisi 

                                                           

11Juan Eduardo Campo, Encyclopedia of Islam, h. 33. 

12Nurul Hak, Rekayasa Sejarah Islam Daulah Bani Umayyah di Syria (660-750 M), h. 

226. 

13Asad Q. Ahmed, Elite Keagamaan Hijaz Islam Awal, (Inggris: Oxford University, 

2010), h. 114. 
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Alkimia) adalah karya Arab pertama tentang alkimia yang diterjemahkan ke 

dalam bahasa Latin oleh Robert dari Chester.
14

 

Ada pula yang berpendapat bahwa tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan 

Khalid itu awalnya hanya sengaja dikaitkan dengan seorang pangeran Dinasti 

Umayyah untuk memberi mereka aura kebangsawanan. 

Setelah beberapa tahun kemudian Khalid bin Yazid menjalani tugasnya 

sebagai komandan militer, ia menghabiskan sisa hidupnya di Homs, atau yang 

kini dikenal sebagai bagian tengah Kota Suriah. Dalam beberapa catatan sejarah, 

dirinya dikatakan pernah terlibat dalam ilmu puisi dan hadits pada tingkatan 

tertentu. Beberapa tahun setelah ia menjalani hidupnya di Homs, Khalid bin Yazid 

diketahui wafat pada tahun 709 M.
15

 

B. Pasca Khalid bin Yazid Tidak Menjadi Khalifah 

Dinasti umayyah disebut sebagai sistem pemerintahan monarki pertama 

dalam Islam, karena memang pada dasarnya pemerintahan tersebut dikepalai oleh 

seorang raja atau khalifah. Sekitar tahun 684 M, pasca Muawiyah II 

mengundurkan diri, hal kemudian menandai berakhirnya masa kekuasaan Bani 

Umayyah dari garis keluarga Harb bin Umayyah dan kemudian kekuasaan 

selanjutnya berpindah pada keluarga Abu Ash bin Umayyah. 

Peristiwa pengunduran diri tersebut mengakibatkan terjadinya perpecahan 

di kalangan Bani Umayyah dan pengikutnya yang nyaris melenyapkan kekuasaan 

mereka. Pada saat itu, fanatisme kesukuan antara bangsa Arab Utara (Khabilah 

Qais) dan Arab Selatan (Khabilah Qalb) muncul kembali di Suriah. 

                                                           

14Alkimia merupakan cabang dari Filsafat Alam Kuno, tradisi filosofis dan protosains 

yang secara historis dipraktikkan di Tiongkok, India, Dunia Muslim dan Eropa. 

15Juan Eduardo Campo, Encyclopedia of Islam, h. 47. 
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Fanatisme golongan tersebut kemudian terpecah menjadi Dua kelompok. 

Kelompok Arab Utara kemudian mendukung Abdullah bin Zubair yang 

memberontak pada masa pemerintahan Yazid I dan mendapat pengakuan luas 

setelah kematiannya, dan sementara itu kelompok Arab Selatan mendukung Bani 

Umayyah, namun pada saat itu terpecah menjadi Dua golongan. 

Golongan pertama yang menginginkan Khalid bin Yazid yang masih 

berusia muda menjadi khalifah, dan golongan kedua menghendaki Marwan bin 

Al-Hakam dari sepupu jauh Muawiyah II. Hingga pada dinamika yang terus 

berjalan, pada saat itu diadakanlah sebuah pertemuan di Al-Jabiah, Suriah. 

Kemudian pada akhirnya, kedua golongan tersebut mencapai kesepakatan 

dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Al-Jabiyah (Suriah). Di dalam 

pertemuan tersebut diputuskan bahwa Marwan bin Al-Hakam (Marwan I) menjadi 

khalifah, kemudian nanti dilanjutkan oleh Khalid bin Yazid, dan setelah itu oleh 

Amr bin Sa‟id bin Ash, sepupu dari Marwan I. 

Namun pasca Marwan I wafat, posisi khalifah tersebut diserahkan kepada 

puteranya Abdul Malik bin Marwan. Sesuai dengan wasiat Marwan I sebelum 

wafat, dirinya telah menunjuk Dua puteranya untuk menggantikan posisinya 

secara berturut-turut, yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz. Dengan demikian, ia 

telah mengabaikan kesepakatan di Al-Jabiyah, dan juga mengakibatkan Khalid 

bin Yazid tidak mendapatkan kekuasaan untuk menduduki kursi kekhalifaan pada 

saat itu.
16

 

Pada peristiwa itu kemudian disimpulkan bahwa Khalid bin Yazid telah 

gagal menjadi khalifah sebanyak Dua kali, faktor pertama dikarenakan usianya 

yang masih tergolong muda lantas posisi kekhalifaan pada saat itu dijabat oleh 

                                                           

16Dinasti Umayyah, Sistem Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam. 

https://khazanah.republika.co.id/berita/m8jlpc/dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-

dalam-islam-3 Diakses pada Tanggal 25 Agustus 2023 pukul 14.00 WITA. 

https://khazanah.republika.co.id/berita/m8jlpc/dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-3
https://khazanah.republika.co.id/berita/m8jlpc/dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-3
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Marwan bin Al-Hakam, dan pasca itu Marwan kemudian menyerahkan kekuasaan 

selanjutnya pada putranya sendiri yakni Abdul Malik bin Marwan. 

Masa pemerintahan Dinasti Umayyah merupakan masa perkembangan 

awal perpustakaan Islam. Sampai dengan masa ini, Al-Qur'an telah disusun dalam 

satu Mushaf Utsmani dan disebarluaskan kepada wilayah-wilayah provinsi lain di 

berbagai wilayah kekuasaan Islam. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan 

memerintahkan beberapa ahli sejarah Arab Selatan seperti Amad bin Abad Al-

Hadhrami, Ubaid bin Sariyah, dan Ka‟b Al-Akhbar. Beberapa khalifah dan 

keluarganya yang datang kemudian, seperti Khalifah Abdul Malik, Khalid bin 

Yazid, mengikuti tradisi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. 

Pada masa Daulah Bani Umayyah I di Suriah (Syria), perpustakaan berada 

dalam istana khalifah dan keluarganya. Khizanah Al-Kutub/Khazain Al-Kutub 

(perbendaharaan buku/ khazanah buku-buku) adalah sebutan untuk perpustakaan 

Islam (dalam wujud perpustakaan). Pelopor-pelopor perpustakaan Islam masa 

Daulah Bani Umayyah adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau adalah 

orang pertama yang mengundang para ahli khabar dan sejarah bangsa Arab (kuno) 

untuk menuliskan sejarah bangsa Arab. Maka, beberapa penulis seperti Abad bin 

Al-Hadrami (asal Hadramaut), Abid bin Syariah Al-Jurhumi (asal Yaman), 

Wahab bin Munabbih (Persia kemudian hijrah ke Yaman). 

Selain itu, beliau dan para khalifah Bani Umayyah yang lainnya, menyukai 

tradisi bangsa Arab, seperti puisi dan kisah (cerita) bangsa Arab sehingga pada 

masa ini pengisahan dan para pengkisah, puisi dan para penyairnya menjadi 

bagian dari kebudayaan dalam istana daulah tersebut.
17

 

Perpustakaan dalam ranah Islam pertama kali didirikan pada masa 

pemerintahan Bani Umayyah yang didirikan oleh Khalid bin Yazid. Perpustakaan 

                                                           

17Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam, h. 79. 
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tersebut merupakan perpustakaan Islam pertama yang memiliki koleksi yang 

lengkap, besar dan teratur. Latar belakang pendirian perpustakaan tersebut 

dikarenakan Khalid yang pada saat itu tidak mendapatkan kesempatan menjadi 

seorang khalifah, sehingga ia menghibur dirinya dengan mendirikan sebuah 

perpustakaan.
18

 

Khalid bin Yazid di dalam perpustakaanya tercatat memiliki koleksi di 

berbagai bidang misalnya keilmuan, keagamaan, kesusastraan, Filsafat Yunani, 

Ilmu Kimia, dan juga Astronomi. Beliaulah yang pertama kali melakukan tradisi 

penerjemahan ilmu-ilmu tersebut dari bahasa Yunani dan Ibrani (Yahudi) ke 

dalam bahasa Arab untuk memperkaya perpustakaannya. 

Dalam proses penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab 

tersebut, Khalid bin Yazid dapat dinyatakan sebagai pionir atau perintis, jauh 

sebelum tradisi penerjemahan pada masa awal Dinasti Abbasiyah. Di samping itu, 

beliau juga menulis beberapa karya dalam bentuk buku, seperti Al-Hararat, Al-

Shahifah Al-Shagir, dan Al-Shahifah al-Kabir.
19

 

Kemudian selain daripada itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan pun juga 

mengoleksi kitab Tafsir Al-Qur‟an karya seorang ulama tabi'in, Sa‟id bin Zubair 

dalam koleksi perpustakaan dalam istana kerajaannya. Kemudian jauh pada masa 

khalifah dan perkembangan berikutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz selain 

mengoleksi kitab-kitab dan buku di atas di Khizanah Al-Kutubnya, ia juga 

                                                           

18Faisal Ismail, Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Yogyakarta: Gosyen 

Publishing, 2015), h. 65. 

19S.M. Imamuddin, Some Leading Muslim Libraries of The World, (Bangladesh: Islamic 

Foundation, 1983), h. 22-23. Beberapa kitab di atas khususnya kitab-kitab Filsafat Yunani yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99–101 M) 

disebarluaskan kepada publik, setelah dia mengambilnya dari Khizanah Al-Kutub dan 

beristikharah berkali-kali demi kemaslahatan umat. 
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memprakarsai penyusunan Hadits-hadits Nabi saw. melalui Dua ulama tabi'in, 

Abu Bakar bin Hazm dan Muhammad bin Sihab Al-Zuhri.
20

 

Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Khalid bin Yazid dalam 

mendirikan perpustakaan pada dasarnya ditopang oleh kegemaran dan 

kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Bukti otentik dari kegemaran Khalid 

yakni sering mengumpulkan sekelompok ahli filsafat Yunani yang tinggal di 

Mesir, kemudian diperintahkan untuk menterjemahkan karya-karya atau literatur 

yang berbahasa Yunani kedalam bahasa Arab, sehingga hasil terjemahan tersebut 

disimpan di sebuah lembaga yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan 

perpustakaan. 

Perpustakaan yang didirikan oleh Khalid bin Yazid tidak semata-mata 

sebagai tempat untuk menyimpan berbagai literatur ilmu pengetahuan saja, akan 

tetapi juga sebagai pusat penerjemahan dari berbagai literatur ilmu pengetahuan. 

Penerjemahan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu pertama-tama karya asing 

atau karya yang berbahasa Yunani terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa 

Syria, dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Arab. 

Meskipun demikian, berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh, tidak 

ditemukan nama perpustakaan dan mekanisme pengkalasifikasian yang digunakan 

pada perpustakaan yang didirikan oleh Khalid bin Yazid itu. Akan tetapi jelas 

bahwa, perpustakaan tersebut berada di dalam istana kerajaan, sehingga kolektor 

bukunya adalah khalifah atau keluarga kerajaan sendiri. Subjek keilmuan yang 

dikoleksi dalam perpustakaan itu pun beragam, seperti keagamaan, kesusastraan, 

filsafat Yunani, ilmu kimia dan astronomi.
21

 

                                                           

20Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam, h. 80. 

21Mukhlis, “Rekonstruksi Historis tentang Kontribusi Intelektual Bani Umayyah dalam 

Perkembangan Perpustakaan Islam Klasik”, h. 6. 
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Khalid bin Yazid merupakan pioner atau perintis dalam sejarah Islam 

pertama pada tradisi penerjemahan dari berbagai bahasa ke bahasa Arab untuk 

kemudian memperkaya perpustakaannya, perkembangan tersebut seiring dengan 

berkembangnya metode penyebaran dan perhimpunan berbagai ilmu pengetahuan. 

Selain periwayatan, ada juga kegiatan seperti penukilan, penerjemahan bahasa 

dari luar Arab seperti literatur berbahasa Persia, Yunani, serta bidang lain seperti 

kedokteran, filsafat, dan sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan kepustakaan seperti 

penerjemahan, penyusunan, dan perhimpunan sudah mulai dilakukan secara resmi 

pada masa Dinasti Umayyah.
22

 

Pada peristiwa tersebut, masa pemerintahan Dinasti Umayyah dianggap 

sebagai masa perkembangan awal perpustakaan Islam. Pada masa ini juga, Al-

Qur‟an telah disusun ke dalam Mushaf Ustmani dan penyebarannya pun telah 

dilakukan ke berbagai wilayah hingga ke berbagai provinsi lain. Begitu pula 

dengan hadits, yang pada saat itu juga telah ditulis serta dihimpun secara resmi di 

bawah perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 

Ibnu Nadim mengemukakan pendapat bahwa Khalid bin Yazid adalah 

seorang yang baik dan juga bijaksana, sehingga dirinya dijuluki sebagai The Wise 

Man of The Family Marwan, atau lelaki bijaksana dari keluarga Marwan.
23

 

Kebijaksanaan dan kebaikan Khalid bbin Yazid dapat dibuktikan dengan melalui 

beberapa karya yang telah ia ciptakan, misalnya beliau tercatat pernah menulis 

beberapa buku. Di antara beberapa karyanya, buku yang paling terkenal itu terdiri 

dari beberapa judul, termasuk Al-Hararat, Al-Shahifah Al-Shagir, dan Al-

Shahifah Al-Kabir. 

                                                           

22Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam, h. 88. 

23Mukhlis, “Rekonstruksi Historis tentang Kontribusi Intelektual Bani Umayyah dalam 

Perkembangan Perpustakaan Islam Klasik”, h. 5. 
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C. Kecintaan Khalid bin Yazid Terhadap Ilmu Pengetahuan 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa stimulasi terhadap lahirnya 

perpustakaan dalam konteks Islam berawal dari dan atau sejak pembentukan 

masyarakat Islam itu sendiri. Suatu indikasi yang dapat memberikan gambaran 

tentang awal perpustakaan Islam adalah koleksi-koleksi yang merupakan catatan 

dari siswa atau penuntut ilmu dan juga kajian-kajian lainnya yang dapat 

digambarkan sebagai surat atau buku-buku, yang kemudian itu ditempatkan di 

masjid ataupun di rumah siswa atau penuntut ilmu tersebut sebagai koleksi pribadi 

atau dapat juga ditemukan dalam koleksi para Khalifah. 

Meskipun demikian, di lain hal, Mahir Hamada berpendapat bahwa tidak 

ada bukti yang jelas tentang awal lahirnya perpustakaan Islam, khususnya 

perpustakaan masjid. Tetapi telah diyakini bahwa perpustakaan Islam mulai ada 

dari masa awal Islam, di mana orang-orang Islam menyimpan Al-Qur‟an dan 

buku-buku tentang Islam tersebut di masjid. 

Dijelaskan pula bahwa tugas utama dalam penelusuran keberadaan 

perpustakaan Islam adalah sebaiknya pada periode awal ketika masjid didirikan 

sebagai tempat pembelajaran, karena menurutnya tidak ada pembelajaran tanpa 

buku karena itu perpustakaan pertama dalam masyarakat Islam adalah 

perpustakaan masjid.
24

 

Sedangkan di sisi lain, dijelaskan bahwa nama Khalid bin Yazid seringkali 

dihubungkan dengan koleksi buku Muslim paling awal. Kecintaannya terhadap 

ilmu pengetahuan, Khalid diceritakan telah mencurahkan hidupnya untuk belajar 

ilmu pengetahuan Yunani khususnya ilmu kimia dan kedokteran. Menurut Ibnu 

Nadim, Khalid mempekerjakan seseorang untuk menerjemahkan buku-buku 

                                                           

24Muhammad Mahir Hamada, Al-Maktaba Fil Islam: Nasy‟atuhu wa Tatawwuruhu wa 

Masa‟iruhu (Beirut: Mu‟assasat Al-Risalah, 1981), h. 82. 
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dalam subjek di atas untuk dirinya dan perpustakaannya. Sejalan dengan hal 

tersebut, terdapat catatan historis bahwa pada akhir abad ke 7 dan awal mula abad 

ke 8, khalifah dan pangeran dinasti Umayyah telah memberikan perhatian khusus 

untuk buku-buku dan perpustakaan. Mereka mengoleksi, menyalin, dan 

menerjemahkan banyak manuskrip Yunani ke dalam bahasa Arab.
25

 

Khalid Bin Yazid yang masih merupakan bagian dari keluarga Dinasti 

Umayyah ini juga mengoleksi buku-buku fisika, kimia dan bukubuku filsafat 

Yunani dalam suatu khazanah perpustakaan daulah. Usahanya ini dapat dianggap 

sebagai perintis terhadap muncul dan berkembangnya khazanah keilmuan Islam 

yang diadopsi dari koleksi khazanah keilmuan non Arab, baik itu Yunani, Persia 

maupun Romawi.
26

 

Khalid bin Yazid tercatat dalam sejarah telah melakukan sebuah 

kompensasi positif tersebut secara individu, bukan atas dasar perintah atau 

intervensi dari Khalifah. Oleh karena itu, dia selalu mencari dan menerjemahkan 

buku-buku yang berkaitan yang mampu mendukung terhadap dunia industrinya, 

seperti kimia dan astronomi. 

Dalam kaitan ini, penerjemahan buku-buku asing yang dilakukannya baru 

sebatas terjemahan untuk tujuan praktis dan pragmatis. Bagaimanapun, dialah 

pelopor dari tradisi penerjemahan pada masa awal Islam, bahkan jauh sebelum 

Khalofah Al-Mansyur dan Al-Makmun pada masa Dinasti Abbasiyah di 

Baghdad.
27

 

                                                           

25Ahmad Shalaby, History of Muslim Education (Lebanon: Dar Al-Kashshaf, 1954), h. 

87-88. 

26Muhammad Mahir Hamada, Al-Maktaba Fil Islam: Nasy‟atuhu wa Tatawwuruhu wa 

Masa‟iruhu, h. 41. 

27Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam, h. 110. 
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Di samping itu, dengan beberapa penerjemahan yang ia lakukan, kontak-

kontak hubungan dengan luar Arab seperti Yunani, Alexandria (Iskandariah), 

Mesir, dan Persia sudah tampak terjalin pada masanya. Setelah Khalid bin Yazid, 

pun kemudian tidak lagi diketahui perkembangan penerjemahan berikutnya pada 

masa Dinasti Umayyah di Syria. 

Khalifah-khalifah Dinasti Umayyah yang lain seperti Khalifah Abdul 

Malik bin Marwan dan Hisyam bin Abdul Malik tidak melakukannya, kecuali 

melakukan tradisi mendengarkan cerita-cerita bangsa Arab Kuno. Tampaknya, 

kecenderungan politik Arabisme Dinasti Umayyah mempengaruhi terhadap 

terputusnya tradisi penerjemahan, yang para khalifahnya lebih fokus pada 

pengembangan puisi-puisi, sejarah, dan kesusastraan Arab secara umum. Selain 

itu, tradisi penerjemahan yang secara individu sangat bergantung kepada 

seseorang yang memiliki minat dan kepentingan sehingga jika individu yang 

bersangkutan pun meninggal, maka tradisi penerjemahan pun juga terputus.
28

 

Terkait dengan hal itu, isu penting lainnya adalah mengenai asal usul, 

perkembangan, dan kehancuran perpustakaan Islam. Saya mencoba menelusuri 

perpustakaan-perpustakaan yang disebutkan di sini dengan mengacu pada keadaan 

pendiriannya. Meskipun demikian, belum ada bukti yang jelas mengenai waktu 

pasti munculnya perpustakaan Islam. Yang hanya tercatat adalah pertumbuhan 

aktivitas intelektual mulai dari awal kekhalifaan Dinasti Umayyah, yang terwakili 

di perpustakaan Khalid bin Yazid. Sejak saat itu, perpustakaan Islam terus 

berkembang hingga masa suram sekitar akhir era klasik masyarakat Islam.
29

 

                                                           

28Ahmad Amin, Duha Al-Islam (Kairo: Al-Janah At-Talif, 1952), h. 270. 

29Nurdin Laugu. "Muslim Libraries in Histories" dalam AI-Jami'ah: Journal of Islamic 

Studies, vol. 43, No.1 (2005), h. 8 
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Sejak periode ini, perpustakaan dalam ranah Islam telah menghadapi 

berbagai kesulitan dalam perkembangannya, yang menurut hemat penulis 

disebabkan oleh beberapa aspek, baik aspek internal maupun eksternal. 

Aspek yang pertama adalah konflik sosio-politik dan propaganda sektarian 

antara penguasa Muslim, yang kemudian berujung pada pembakaran berbagai 

koleksi di perpustakaan dan juga kecerobohan umat Islam sendiri terhadap 

pemeliharaan perpustakaan mereka. Sedang aspek yang kedua adalah mengenai 

permasalahan dari pihak luar seperti serangan tangan non Muslim dan juga 

bencana alam yang terjadi. 
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BAB IV 

FASE PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN 

PADA MASA DINASTI UMAYYAH 

A. Antara Kekuasaan dan Tradisi Keilmuan di Suriah 

Suriah atau dikenal dengan nama Syria adalah sebutan untuk Syam pada 

masa kuno. Wilayahnya meliputi Palestina, Israil, Yordania, Amman, dan juga 

Lebanon. Secara historis, Suriah dapat dikategorikan sebagai kota kuno yang 

memiliki Tiga tradisi kuat, di antaranya tradisi keagamaan, kekuasaan, dan 

keilmuan. Mengenai tradisi keagamaan tersebut, selain Bilad Al-Anbiya, Suriah 

merupakan tempat muncul dan berkembangnya Tiga agama besar samawi, yaitu 

Yahudi, Kristen, dan Islam yang berasal dari satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim AS.
1
 

Selain itu, para nabi dan rasul utusan Tuhan mayoritasnya lahir dan juga 

diutus di wilayah Suriah dan sekitarnya. Nabi Ibrahim AS, Nabi Luth AS, Nabi 

Ya‟qub AS, Nabi Ishaq AS, Nabi Ayyub AS, Nabi Zulkifli AS, Nabi Sulaiman 

AS, Nabi Daud AS, Nabi Ilyas AS, Nabi Zakariya AS, Nabi Yahya AS dan Nabi 

Isa AS adalah para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Tuhan di wilayah Suriah. 

Sementara itu dalam kaitannya dengan tradisi kekuasaan politik, beberapa 

kerajaan kuno jauh sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arabia pada abad ke 7 M 

oleh Nabi Muhammad saw., telah muncul dan berkembang di Suriah (Syria), baik 

kerajaan atas nama kenabian ataupun bukan. Thalut dan Jalut, Nabi Daud AS dan 

putranya Nabi Sulaiman AS sama-sama pernah memegang tampuk kekuasaan 

kerajaan di Suriah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Qur‟an.
2
 

                                                           

1Sami bin Abdullah bin Ahmad Al-Maghluthi, Atlas Tarikh Al-Anbiya, (Malang: Riyad 

Maktabah Al-„Abiqah, 1998) h. 62. 

2Lihat QS: Saba dan QS: An-Naml. 
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Selain memiliki tradisi politik dan kekuasaan yang sangat kokoh sejak 

masa kuno sebelum Islam, Suriah pun juga dikenal memiliki tradisi keilmuan 

yang cukup kokoh, karena wilayahnya yang bertetangga dengan Romawi Timur 

dan Kerajaan Romawi. Beberapa penggiat dan penyebar tradisi keilmuan Yunani 

dan Gereja Kristen, terutama kelompok-kelompok kecil seperti Yaqobit, Melkit, 

dan Nestorian adalah beberapa di antara komunitas yang tinggal di Suriah. Selain 

daripada itu, Suriah juga termasuk kota kuno, selain Mesir khususnya 

Iskandariyah yang terpengaruh oleh tradisi filsafat Yunani, seiring dengan 

ekspedisi yang dilakukan oleh Alexander Agung ke beberapa wilayah Asia. 

Tumbuh suburnya kelompok-kelompok penyebar tradisi keilmuan Yunani di atas 

juga menunjukkan bahwa Suriah terlebih dulu telah eksis sejak lama sebagai salah 

satu pusat kajian filsafat yang berpengaruh terhadap beberapa pemikiran-

pemikiran dan juga aliran-aliran keagamaan atau teologi.
1
 

Jika di dalam tradisi Kristen sendiri terdapat berbagai kelompok-kelompok 

kecil (aliran keagamaan) seperti Yaqobit, Melkit, dan Nestorian yang mencampur 

adukkan tradisi keagamaan Kristen dengan alam pemikiran filsafat Yunani, maka 

di dalam agama Islam, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat 

kelompok aliran Mu‟tazilah, yang meskipun berbeda dengan aliran-aliran dari 

tradisi Kristen di atas, di sisi lain juga memiliki kesamaan. 

Dari beberapa kesamaan yang dimaksud adalah kuatnya pengaruh 

pemikiran filsafat Yunani terhadap keduanya, dalam hal ini Islam dan Kristen. 

Demikian juga keduanya muncul dan berkembang dalam konteks 

mempertahankan masing-masing doktrin-doktrin (teologis) keagamaannya. 

Bahkan, dari Mu‟tazilah sendiri salah satu faktor pemicu perkembangannya yang 

                                                           

1Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban Islam, 

h. 77. 
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disebabkan oleh munculnya beberapa serangan-serangan pertanyaan, sanggahan, 

dan juga gugatan dari aliran tradisi keagamaan Kristen tersebut. 

B. Fase Perkembangan Kebudayaan 

Sebelum jauh membahas tentang perkembangan perpustakaan pada masa 

Dinasti Umayyah di Suriah, maka perlu dibahas terlebih dahulu perkembangan 

kebudayaannya. Karena keilmuan dan perpustakaan merupakan bagian dari 

kebudayaan. Selain itu, pembahasan ini dapat memberikan gambaran awal 

terhadap perpustakaan Islam masa daulah tersebut. Perluasan wilayah yang sudah 

mencapai tiga benua besar yaitu Benua Asia, Afrika dan Eropa, yang meskipun 

Eropa pada saat itu hanya ada beberapa wilayah yang dikuasai, hal itu mampu 

memberikan dampak besar terhadap terbukanya asimilasi dan akulturasi 

kebudayaan yang begitu masif dan juga dinamis.
2
 

Dalam fase perkembangan kebudayaan pada masa Dinasti Umayyah 

dianggap sebagai sesuatu yang sangat relevan dengan perpustakaan Islam itu 

sendiri. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kemajuan yang dicapai pada tahap 

ini, termasuk kemajuan dalam bidang pendidikan yang di mana pada saat itu 

Khalid bin Yazid memperoleh kesarjanaannya dalam bidang Kimia dan 

Kedokteran, lalu kemudian ia menulis beberapa buku yang berkaitan dengan 

bidang tersebut. 

Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama Dinasti Umayyah 

dipandang berhasil menciptakan budaya baru dalam sistem pemerintahan negara 

dan dalam kehidupan beragama. Budaya baru yang diperkenalkan dalam 

pemerintahan Muawiyah antara lainmembangun dinas pos termasuk penyediaan 

kuda dan perlengkapannya, mengangkat Qadi atau Hakim sebagai profesi, 

                                                           

2Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban Islam, 

h. 79. 
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memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengangkat senjata dan tembok bila 

mereka berada di hadapannya, membuat anjung (bilik) di dalam masjid tempatnya 

sembahyang untuk menjaga keamanan dirinya dari serangan musuh-musuhnya 

ketika dirinya sedang sembahyang.
3
 Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh 

Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang dengan gebrakan barunya yang mencetak 

mata uang sendiri yang menggunakan tulisan Arab sebagai pengganti uang 

Byzantium dan Persia. Administrasi pemerintahan pin juga ikut dibenahi, 

kemudian bahasa Arab pada saat itu juga ditetapkan sebagai bahasa resmi 

pemerintah. 

Langkah ini pun kemudian dilanjutkan oleh putra Abdul Malik sendiri, 

yakni Walid bin Abdul Malik. Ia kemudian membangun panti-panti asuhan untuk 

orang-orang cacat, pekerja untuk pembangunan rumah-rumah dibayar sebagai 

pegawai, membangun infrastruktur berupa jalan-jalan raya yang menghubungkan 

antarwilayah. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, Walid juga membangun 

gedung-gedung pemerintahan, masjid-masjid, bahkan juga pabrik. Di masanya itu, 

masyarakat kemudian mencapai puncak kemakmuran.
4
 

Pada masa pemerintahan Walid ini pun juga dilakukan ekspansi militer 

tentara Muslim dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa, yaitu 

pada tahun 711 M. Setelah Al-Jazair dan Maroko berhasil ditaklukkan, Tariq bin  

Ziyad pemimpin tentara Muslim pada saat itu bersama dengan pasukannya 

menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa, dan 

mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar (Jabal 

Thariq) dan ketika itu tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, 

Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, 

                                                           

3A. Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam Jilid II (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), h. 92. 

4Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 97. 
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dengan cepat dapat dikuasai. Menyusul kemudian kota-kota lain seperti Sevilla, 

Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya 

Cordova.
5
 

Pada masa Dinasti Umayyah ini, khalifah yang paling banyak dipuji 

adalah Umar Ibn Abdil Aziz. Ibunya adalah cucu Umar bin Khattab, ia lebih 

menekankan pembangunan moral dan sosial dibandingkan dengan pembangunan 

fisik termasuk infrastruktur. Ia pun menolak jika dipilih menjadi khalifah semata-

mata karena dirinya adalah anak khalifah. Ia bahkan memilih merangkul musuh-

musuh Dinasti Umayyah, termasuk kelompok Syi‟ah untuk memilih khalifah yang 

baru. Sampai kemudian semua sepakat untuk memilih Umar bin Abdul Aziz 

sebagai khalifah. Umar memberikan kebebasan beribadah kepada masyarakat dari 

semua kelompok agama. Pajak yang membebani masyarakat pun diperingan, iaa 

juga disukai orang-orang non Arab atau mawali. Sebelum masa Umar bin Abdul 

Aziz, warga non Arab dianggap sebagai warga kelas dua. Umar kemudian 

kembuat kebijakan dengan menyejajarkan bangsa apa pun tanpa terkecuali. 

Dalam kehidupannya sehari-hari, Umar bin Abdul Aziz mewarisi sikap 

kakek buyutnya, yakni Umar bin Khattab. Perbedaan antara keduanya, Umar bin 

Khattab dikenal sebagai seorang yang berwatak keras, sedangkan Umar bin Abdul 

Aziz sendiri adalah seorang yang lembut. Kesederhanaannya akan selalu 

dikisahkan sepanjang sejarah. Di antaranya, ketika suatu malam ia bekerja di 

ruangan yang berpenerangan lampu, lalu putranya datang meminta izin untuk 

bicara dengannya. Umar bertanya, pembicaraan itu untuk keperluan negara atau 

keluarga, lalu dijawab urusan keluarga kata anaknya, Umar lalu kemudian 

mematikan lampu itu karena lampu tersebut dinyalakan dengan minyak yang 

dibiayai oleh negara. Umar tidak mau ketika urusan keluarga menggunakan 

                                                           

5Hassan,  Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989) 

h. 68. 
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fasilitas lampu dengan minyak yang dibiayai oleh negara. Tapi sangat 

disayangkan, Umar tidak lama memimpin. Tiga tahun setelah dirinya diangkat 

menjadi khalifah, ia kemudian wafat. Setelah Umar, para khalifah lebih banyak 

hidup bergelimang dengan kemewahan, moralitas mereka pun jatuh, kepercayaan 

rakyat merosot tajam. Khalifah Hisyam bin Abdul Malik berusaha mengatasi hal 

itu. Namun kemudian, keadaan terlanjur menjadi tak terkendali. Pada tahun 750 

M, setelah sekitar 90 tahun berkuasa, Dinasti Umayah pun kemudian runtuh. 

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tentara Dinasti Umayah di 

bawah komando Panglima Abdurahman bin Abdullah Al-Ghafiqi, pasukan Islam 

pun bergerak dari Spanyol menuju Perancis. Setelah melalui pegunungan Piranee, 

mereka menguasai Bordeau, Poitiers dan hendak maju ke kota Tours. Di kota ini 

terjadi pertempuran yang menewaskan Al-Ghafiqi. Pada tahun 732 M, Charles 

Martel mengalahkan kelompok kecil pasukan berkuda umat Islam Spanyol, 

tentara Islam pun akhirnya mundur kembali ke Spanyol.
6
 

Sebuah kemustahilan untuk mempertahankan secara terus-menerus 

wilayah imperium Islam yang begitu luas, apalagi masyarakat kemudian 

kehilangan rasa hormatnya kepada khalifah. Pemberontakan kemudian muncul di 

mana-mana. Pemberontakan yang terkuat adalah yang dilakukan oleh Abdullah 

Asy-Syafah, atau Abu Abbas.  Dirinya merupakan keturunan Abbas Ibn Abdil 

Muthalib, paman Rasulullah saw. Ia disokong oleh keluarga Hasyim, keluarga 

yang terus berseteru dengan Keluarga Umayyah. Kemudian dari kalangan Syi‟ah, 

para pendukung fanatik Ali mendukung pula gerakan ini. 

Abu Abbas kemudian bersekutu dengan tokoh kuat, Abu Muslim dari 

Khurasan. Pada tahun 750 M, mereka berhasil menjatuhkan kekuasaan Dinasti 

Umayyah. Khalifah terakhir yakni Marwan bin Muhammad lari ke Mesir tetapi 

                                                           

6Karen Armstrong, Islam: A Short History, (Amerika Serikat: Modern Library, 2002), h. 

96. 
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tertangkap dan dibunuh di kota itu. Berakhirlah kekuasaan Dinasti Umayyah pada 

periode ini, meskipun keturunannya kemudian berhasil membangun Dinasti 

Umayyah kedua di wilayah Spanyol di kemudian hari.
7
 

Pada fase perkembangan kebudayaan ini, pemerintahan Dinasti Umayyah 

juga kemudian mengalami beberapa kemajuan, terutama yang terkait dengan 

kehidupan budaya Arab yang secara dominan memberikan warna kepada budaya 

Arab-Islam di kemudian hari, di antaranya adalah: 

1. Bidang Politik dan Pemerintahan 

Dalam bidang pemerintahan, budaya Arab pada masa Dinasti Umayyah 

mengalami perubahan dan kemajuan. Perubahan yang signifikan dan juga 

memiliki pengaruh besar di kemudian hari adalah diubahnya sistem demokrasi 

atau Syura (musyawarah untuk memilih khalifah) dengan sistem monarki, 

pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan kharaj, sistem pemerintahan 

provinsial, dan kemajuan di bidang militer. Pada masa dinasti ini juga dibentuk 

Lima dewan di pusat pemerintahan, yaitu dewan militer (Diwanul Jund), dewan 

keuangan (Diwanul Kharaj), dewan surat-menyurat (Diwanul Rasail), dewan 

pencapaian (DiwanulKhatam), dan dewan pos (Diwanul Barid).
8
 

Pada masa Khulafaurrasyidîn, kekayaan negara menjadi milik bersama 

seluruh umat, akan tetapi sayangnya, pada masa dinasti ini pajak negara dialihkan 

menjadi harta pribadi para khalifah. Pendapatan pajak berasal dari pajak tanah, 

Jizyah (pajak kepala) atas warga non Muslim, zakat, cukai dan pajak pembelian, 

upeti yang dibayar menurut perjanjian, seperlima harta rampasan perang, Al-fa‟i, 

                                                           

7Fadlil Munawwar Manshur, “Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab pada Masa 

Dinasti Umayyah”, Humaniora 15, No. 2 Juni (2003): h. 172-180. 

8K. Ali, A Study of Islamic History diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas‟adi (Jakarta: 

Srigunting, 1996) h. 96. 
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impor tambahan hasil bumi, hadiah pada peristiwa festival, dan upeti anak dari 

bangsa Barbar. 

2. Bidang Militer 

Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, perkembangan militer bangsa 

Arab telah mencapai kemajuan yang sangat signifikan. Dalam peperangan dengan 

tentara Byzantium, bangsa Arab sekaligus mempelajari kelebihan metode militer 

Romawi dan menggunakannya sebagai model mereka. Para jenderal Muslim 

setelah menempuh perjalanan jauh, biasa mendirikan kemah seperti yang 

digunakan tentara Romawi. Kemah yang diperkuat ini pada akhirnya digunakan 

oleh seluruh Dinasti Umayyah. 

Perekrutan anggota tentara baru pun dilakukan di mana-mana, mulai dari 

Kufah, Basrah hingga ke daerah Barat. Di bawah pemerintahan Muawiyah, 

bangsa Arab telah memiliki tentara sejumlah 60.000 orang dengan anggaran 

sebesar 60 juta Dirham, yang masing-masing tentara memperoleh 1.000 dirham 

termasuk untuk jaminan keluarga.
9
 

Di bawah pemerintahan dinasti ini pula, pasukan infanteri dikembangkan 

menjadi dengan sedemikian rupa. Pada saat itu kemudian sehingga mereka mahir 

dalam menggunakan berbagai macam alat persenjataan seperti tombak, busur, 

panah, lembing, pedang bermata dua juga dan perisai panjang. Tidak hanya itu, 

mereka juga sudah memakai helm untuk melindungi kepala, dan baju mereka pun 

terbuat dari kulit dengan beberapa lipatan untuk melindungi badan pada saat 

peperangan. 

3. Kondisi Sosial 

Pada masa Dinasti Umayyah ini mulai dikenal istilah stratifikasi sosial. 

Pun rakyat dari seluruh imperium Arab terbagi ke dalam empat macam golongan. 

                                                           

9K. Ali, A Study of Islamic History diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas‟adi, h. 96. 
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Golongan pertama adalah golongan tertinggi terdiri atas kaum Muslimin yang 

memegang kekuasaan, dikepalai oleh anggota-anggota istana dan kaum ningrat 

dari para penakluk Arab. Golongan kedua adalah golongan neomuslim (kaum 

Muslim baru), yang dengan keyakinan sendiri atau terpaksa memeluk Islam dan 

secara teori memiliki hak-hak penuh dari kewargaan Islam. Golongan ketiga 

adalah anggota mazhab-mazhab, pemeluk agama-agama yang umum atau yang 

disebut dengan zimmi, yaitu kaum Kristen, Yahudi, dan Saba yang mengikat 

perjanjian dengan kaum Muslim. Mereka memiliki kemerdekaan beragama 

dengan jalan membayar pajak tanah atau uang kepala. Golongan keempat adalah 

golongan budak-budak. Meskipun perlakuan terhadap para budak telah diperbaiki, 

tetapi dalam praktiknya mereka tetap menjadi penduduk kelas paling rendah.
10

 

Selama masa kekhalifahan Dinasti Umayyah, kondisi sosial berada dalam 

keadaan damai dan adil meskipun sistem pemerintahan berjalan tidak secara 

demokratis. Kendati demikian bangsa Arab Islam berkuasa di seluruh imperium, 

tapi kehidupan muslim non Arab tidak mengalami kesulitan. Mereka hidup damai 

dan bersahabat dengan baik. Mereka menikmati kewajiban dan hak yang sama 

dalam kehidupan negara. Para khalifah pun melindungi gereja, katedral, candi, 

sinagog, dan tempat-tempat suci lainnya, bahkan semua tempat peribadatan yang 

rusak dibangun kembali dengan dana yang dikeluarkan berasal dari kas negara. 

Di samping kebebasan beragama, orang non Islam juga menikmati 

kebebasan peradilan, hakim, dan hukum. Mereka dibebaskan menggunakan 

yurisprudensi mereka sebagaimana diatur oleh pimpinan agama mereka sendiri. 

Di bawah kekhalifahan Dinasti Umayyah, Damaskus kemudian menjadi salah satu 

kota yang cantik di dunia dan menjadi pusat budaya serta pusat kerajaan Islam. 

Khalifah menghiasinya dengan berbagai bangunan serba megah, air mancur, dan 

                                                           

10Philip K. Hitty, The Arabs: A Short History, Terj. Ushuluddin Hutagalung, h. 99. 
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rumah yang menyenangkan. Para penguasa kecuali Umar II, menempuh 

kehidupan mewah dan penuh kebesaran, dan mempertahankan standar istana 

menurut cara para kaisar. Muawiyah sendiri gemar mendengarkan cerita sejarah 

dan anekdot. Di samping melaksanakan fungsi keagamaan, para khalifah juga 

malaksanakan kekuasaan mahkamah tinggi. Para penguasa mendengarkan 

keluhan rakyatnya, baik secara pribadi maupun secara umum. Biasanya khalifah 

duduk di atas singgasananya di pengadilan terbuka, dikelilingi sebelah kanannya 

oleh para pangeran dan di sebelah kirinya oleh orang-orang terkemuka dan juga 

masyarakat umum.
11

 

4. Bidang Pendidikan 

Kemajuan dalam bidang pendidikan, Dinasti Umayyah memberikan andil 

yang cukup signifikan terhadap pengembangan budaya Arab pada masa-masa 

sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu agama Islam, 

sastra dan juga filsafat. 

Pada masa ini, juga mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang 

sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Diajarkanlah cabang-

cabang ilmu baru seperti tata bahasa, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, 

dan lain sebagainya. Meskipun demikian, perkembangan sistem pendidikan baru 

berlangsung pada paruh terakhir Dinasti Umayyah dan tidak pada awal dinasti ini. 

Badira, sebuah kota dekat Madinah yang pada awalnya hanyalah merupakan 

tempat belajar dan berkumpulnya para siswa untuk belajar bahasa Arab dan 

pembacaan sastra. Pada waktu itu, bila ada orang yang menguasai dan memiliki 

pengetahuan tentang bahasa ibu dan mengetahui bagaimana berenang dan 

menggunakan busur serta anak panah, maka orang itu dipandang sebagai orang 

                                                           

11Fadlil Munawwar Manshur, “Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab pada Masa 

Dinasti Umayyah”, h. 172-180. 
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yang terpelajar. Akan tetapi, sejak sistem pendidikan dikembangkan, kualifikasi 

terpelajar lambat laun pun berubah. 

Karena tuntutan untuk mempelajari dan menafsirkan Al-Quran, kedua 

jenis pengetahuan yaitu filologi dan leksikografi mendapat perhatian dari banyak 

orang. Sejak saat itulah di kalangan masyarakat muslim Arab mulai berkembang 

dengan pesat ilmu tafsir dan tafsir Al-Quran itu sendiri. 

Lebih dari itu, ilmu pengetahuan dan budaya Arab pada masa Dinasti 

Umayyah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam lapangan ilmu-

ilmu umum. Bahkan ilmu pengobatan mencapai puncak kesempurnaannya di 

Arabia pada masa dinasti ini. Khalid bin Yazid berhasil memperoleh kesarjanaan 

dalam ilmu kimia dan kedokteran dan menulis beberapa buku terkait dengan 

bidang itu. Dia adalah orang pertama di dalam Islam yang menerjemahkan ilmu 

pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab. Umar II menyokong pengajaran dan 

orang-orang terpelajar, dan menurut suatu kabar, ia telah memindahkan sekolah 

kedokteran dari Alexandria ke Antiokia. Di bawah pemerintahannya, banyak 

karya-karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Cucu Ali yang 

bernama Imam Ja‟far yang ahli dalam berbagai cabang ilmu di masanya adalah 

seorang pendiri dari aliran filsafat dalam Islam. Hasan Al-Basri dan Wasil bin 

Atha adalah pendiri aliran Mu‟tazilah, yang notabenenya adalah murid dari Imam 

Ja‟far yang terkenal.
12

 

5. Bidang Arsitektur 

Peranan khalifah pada masa Dinasti Umayyah terhadap pengembangan 

arsitektur Islam tampak menonjol. Perkembangan pesat tersebut terjadi terutama 

pada arsitektur religi. Para arsitek muslim Arab atau orang-orang yang mereka 

pakai, mengembangkan suatu bagan bangunan, sederhana, dan luhur berdasarkan 

                                                           

12K. Ali, A Study of Islamic History diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas‟adi, h. 241. 
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contoh-contoh yang sudah ada sebelumnya, tetapi mendapat inspirasi kuat dari 

pengalaman keberagamaan mereka.
13

 

Perkembangan arsitektur tidak bisa dilepaskan dari peranan khalifah. Para 

khalifah Dinasti Umayyah amat menyokong perkembangan seni ini. Bangunan 

menara misalnya, diperkenalkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kubah Karang 

(Kubah As-Sakra) di Yerussalem yang didirikan oleh oleh Abdul Malik bin 

Marwan pada tahun 691 M. merupakan salah satu contoh paling cantik dari hasil 

karya arsitektur Muslim pada zaman klasik. Bangunan ini merupakan masjid 

pertama yang ditutup dengan sebuah kubah.
14

 

Abdul Malik bin Marwan mendirikan masjid lain yang bernama Masjid 

Al-Aqsha yang dibangun kembali pada masa Dinasti Abbasiyah pada masa 

pemerintahan khalifah Al-Manshur. Pada sekitar awal abad VII, Walid bin Abdul 

Malik mendirikan masjid agung di Syria dan kemudian diberi nama menurut 

nama Dinasti Umayyah. Perkembangan arsitektur religi, dengan demikian 

mencapai puncaknya pada bentuk dan arsitektur masjid-masjid. 

C. Fase Perkembangan Perpustakaan 

Masa pemerintahan Dinasti Umayyah merupakan masa perkembangan 

awal perpustakaan Islam. Sampai dengan masa ini, Al-Qur'an telah disusun dalam 

satu Mushaf Utsmani dan kemudian disebarluaskan ke beberapa wilayah-wilayah 

dan provinsi lain di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Selain Mushaf Utsmani, 

perpustakaan lain adalah mengenai sejarah bangsa Arab Selatan (Yaman). 

Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan pun  kemudian memerintahkan beberapa ahli 

sejarah Arab Selatan seperti Amad bin Abad Al-Hadhrami, Ubaid bin Sariyah, 

dan Ka‟b Al-Akhbar. Beberapa khalifah dan keluarganya yang datang kemudian 

                                                           

13Philip K. Hitty, The Arabs: A Short History, Terj. Ushuluddin Hutagalung, h. 105. 

14K. Ali, A Study of Islamic History diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas‟adi, h. 244 
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seperti Khalifah Abdul Malik, Khalid bin Yazid pun mengikuti tradisi Khalifah 

Muawiyah bin Abu Sufyan itu.
15

 

Demikian juga Hadits telah ditulis dan dihimpun secara resmi di bawah 

perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan kepada Muhammad 

bin Abu Bakar bin Hazm untuk menulis Hadits-hadits Rasulullah saw. 

Penerjemahan telah berjalan dan menjadi tradisi elite kekhalifahan di bawah 

komando Khalid bin Yazid bin Mu‟awiyah. Kajian-kajian Fiqih dan Tasawuf 

berkembang demikian juga tradisi bangsa Arab seperti Ansab dan Sha‟ir. 

Mahir Hamadah membagi fase perkembangan perpustakaan Islam melalui 

Tiga fase perkembangan. Pertama, fase kemunculan dan pertumbuhan, yaitu pada 

abad ke-1 H (622-721 M). Kedua, fase perkembangan dan kematangan, yaitu 

mulai abad ke-2 hingga awal abad ke-7 H (720-1220 M). Ketiga, fase 

kemunduran (akhir abad ke-7 H/1258 M). Berkaitan dengan ini, menurut hemat 

penulis bahwa fase pertama yakni kemunculan dan pertumbuhan dan juga fase 

kedua perkembangan dan kematangan, jika dilhat dari tahun atau masanya, maka 

perkembangan perpustakaan memang terjadi pada masa pemerintahan Dinasti 

Umayyah hingga Dinasti Abbasiyah. 

Pada masa Dinasi Umayyah I di Suriah, perpustakaan berada di dalam 

istana khalifah dan keluarganya. Khizanah Al-Kutub/Khazain Al-Kutub 

(perbendaharaan buku/ khazanah buku-buku) adalah sebutan untuk perpustakaan 

Islam (dalam wujud perpustakaan). Pelopor-pelopor kepustakaan Islam masa 

Dinasti Umayyah adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau adalah 

orang pertama yang mengundang para ahli khabar dan sejarah bangsa Arab (kuno) 

untuk menuliskan sejarah bangsa Arab. Maka, beberapa penulis seperti Abad bin 

Al-Hadrami (asal Hadramaut), Abid bin Syariah Al-Jurhumi (asal Yaman), 

                                                           

15Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam, h. 78. 
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Wahab bin Munabbih (asal Persia kemudian hijrah ke Yaman). Selain itu, beliau 

dan para khalifah Dinasti Umayyah yang lainnya menyukai tradisi bangsa Arab, 

seperti puisi dan kisah (cerita) bangsa Arab sehingga pada masa ini pengisahan 

dan para pengkisah, puisi dan para penyairnya menjadi bagian dari kebudayaan 

dalam istana kerajaan Dinasti Umayyah.
16

 

Tulisan Abid bin Syariah Al-Jurhumi tentang sejarah bangsa Arab kuno 

khususnya Al-Muluk wa Al-Akhbar Al-Madin merupakan karya pertama dalam 

sejarah Islam. Karya ini konon sampai sekarang tersimpan di Museum Britanian 

(British) Inggris atas namanya sendiri dengan judul Akhbar Al-Yaman wa 

Asy‟arih wa An-Shabih. Sedangkan karya Wahab bin Munabbih di antaranya Al-

Mubtada dan Al-Maghazi yang kemudian diadopsi oleh Ibnu Ishaq di dalam karya 

Sirah Nabawiyah.
17

 

Perkembangan masyarakat Islam dapat dimaknai dalam Tiga kategori, 

Pertama perkembangan masyarakat Islam sebagai representatif dari elite dan 

kepemimpinan (khilafah) dalam Islam. Dalam kaitan ini, khalifah-khalifah dan 

keluarganya memiliki peranan dalam pengembangan perpustakaan dalam Islam. 

Berangkat dari beberapa contoh misalnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan 

yang berhasil mendatangkan beberapa penulis sejarah Arab (kuno) ke dalam 

istananya di Damaskus Suriah, sehingga telah adanya beberapa tulisan mengenai 

kesejarahan Arab. Khalid bin Yazid bin Muawiyah memiliki perpustakaan sendiri 

dalam berbagai disiplin keilmu. Sosoknya adalah yang kali pertama melakukan 

tradisi penerjemahan ilmu-ilmu tersebut dari bahasa Yunani dan Ibrani (Yahudi) 

ke dalam bahasa Arab untuk memperkaya perpustakaannya. Dalam penerjemahan 

buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, Khalid bin Yazid dapat dinyatakan 

                                                           

16Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam, h. 79. 

17Syakir Musthafa, Al-Tarikh Al-„Arabi wa Al-Mu‟arrikhun, Juz 2, h. 167. 
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sebagai pionir atau perintis jauh sebelum tradisi penerjemahan pada masa awal 

Dinasti Abbasiyah. Di samping itu juga, beliau juga menulis beberapa buku 

seperti Al-Hararat, Al-Shahifah Al-Shagir dan Al-Shahifah Al-Kabir.
18

 

Kemudian selanjutnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga 

mengoleksi kitab Tafsir Al-Qur‟an karya dari seorang ulama Tabi'in yakni Sa‟id 

bin Zubair dalam koleksi perpustakaan kerajaannya. Perkembangan berikutnya 

juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, selain beliau mengoleksi 

kitab-kitab dan buku di atas di Khizanah Al-Kutub, ia juga memprakarsai 

penyusunan Hadist-hadist Nabi saw. melalui Dua ulama Tabi'in,  yakni Abu 

Bakar bin Hazm dan Muhammad bin Sihab Al-Zuhri.
19

 

Kedua, masyarakat Islam sebagai representatif dari elemen sosial atau 

bagian dari anggota masyarakat dalam pemerintahan Islam, baik sebagai bagian 

dari birokrasi daulah maupun di luar birokrasi. Termasuk ke dalam kategori kedua 

ini adalah para penulis Muslim awal dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, seperti 

Tafsir, Hadits, Sirah Nabi, Fiqh dan Ushul Fiqh, Tasawuf dan politik 

(pemerintahan), ekonomi dan ilmu- ilmu yang datang dari Yunani, Persia, India, 

Romawi dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka menjadi bagian dari lingkaran 

kekuasaan daulah Islam, baik sebagai pejabat setingkat menteri ataupun penasihat 

dalam daulah tersebut. Selain para penulis, juga terdapat masyarakat Islam yang 

tergabung dalam bagian perkembangan perpustakaan Islam, seperti para penjual 

buku, penyalin buku, lembaga-lembaga penerbitan buku seperti Al-Waraq dan 

                                                           

18S.M. Imamuddin, Some Leading Muslim Libraries of The World, (Bangladesh: Islamic 

Foundation, 1983) h. 23. Beberapa kitab di atas khususnya kitab-kitab Filsafat Yunani yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebarluaskan 

kepada publik setelah dia mengambilnya dari Khizanah Al-Kutub, dan beristikharah berkali-kali 

demi kemaslahatan umat. 

19Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban 

Islam, h. 81. 
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para pengembara atau pencari ilmu yang berkeliling dan berpindah-pindah dari 

suatu wilayah ke wilayah yang lainnya.
20

 

Ketiga, masyarakat Islam dalam konteks kawasan-kawasan atau wilayah 

yang dikuasai daulah Islam masa awal, misalnya Madinah (Hijaz), Syria (Syam), 

Baghdad (Irak), Afrika termasuk Mesir, Spanyol (Eropa) termasuk Turki dan 

daerah-daerah yang lain. Dalam kaitannya dengan perpustakaan Islam, kawasan-

kawasan ini memiliki hubungan erat dan tidak saja dengan pemerintahan yang 

mendukung penuh terhadap kepustakaan Islam itu sendiri, tetapi kawasan-

kawasan tersebut juga memiliki kaitan erat dengan perkembangan dan perluasan 

kepustakaan Islam serta hubungan atau jaringan keilmuan yang melintas dari 

Timur hingga Barat.
21

 

Kemudian selain daripada itu, perkembangan perpustakaan Islam juga 

tidak terlepas dari perkembangan masyarakat awal Islam itu sendiri, bahkan ia 

merupakan akibat dari perkembangan masyarakat awal tersebut. Dalam konteks 

sejarah Islam klasik, perkembangan masyarakat Islam berhubungan erat dengan 

proses pembukaan dan perluasan wilayah Islam (Al-Futuhat Al-Islamiyyah) yang 

berawal pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, dan berkembang meluas pada 

masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian berlanjut pada masa Khalifah 

Utsman bin Affan dan mencapai puncaknya pada masa Dinasti Umayyah, 

khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik (85–105 

H/705–7015 M).
22

 

Beberapa konsekuensi dari perluasan wilayah itu adalah, pertama 

percampuran masyarakat dan budaya melalui akulturasi, difusi, dan asimilasi 

Arab dan asing (non-Arab) menjadi menyatu dalam wilayah kekuasaan Islam dan 

                                                           

20S.M. Imamuddin, Some Leading Muslim Libraries of The World, h. 24. 

21S.M. Imamuddin, Some Leading Muslim Libraries of The World, h. 26. 

22Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam, h. 82. 



86 

 

 
 

sebagiannya ikut dalam memajukan kebudayaan dan peradaban Islam, baik 

melalui struktur kekuasaan politik maupun melalui kultur kebudayaan. 

Dalam struktur kekuasaan politik ini, Dinasti Umayyah yang pada saat itu 

berada di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan telah mempekerjakan 

beberapa pembantu birokrasi pemerintahannya dari etnis non-Arab (asing) yang 

beragama Kristen. Tradisi ini berlangsung dalam pemerintahan daulah Islam 

berikutnya, yakni Dinasti Abbasiyah. Sementara dalam kultur kebudayaan, 

keterlibatan dan keikutsertaan etnis non-Arab dalam pemerintahan Islam telah 

lebih dahulu terjadi sejak masa Nabi Muhammad saw. di Madinah, seperti Bilal 

bin Rabbah dari Abbesinia, Afrika, dan Salman Al-Farisi dari Persia dan yang 

lainnya. Baik secara struktural maupun secara kultural, keterlibatan etnis asing 

non-Arab paling banyak terjadi pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan 

Abbasiyah. 

Kedua, bangsa-bangsa dan etnis non-Arab yang kemudian secara teritorial 

menjadi wilayah-wilayah kekuasaan Islam setingkat provinsi yang memiliki 

tradisi kebudayaan dan peradaban kuno sebelum Islam memberikan andil dan 

kontribusi terhadap kebudayaan dan peradaban Islam, khususnya dalam 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan kepustakaan Islam. Bangsa 

Persia memiliki pengalaman tradisi pemerintahan dan keilmuan jauh sebelum 

kedatangan Islam ke Jazirah Arab. Di kerajaan Persia, masa pemerintahan Raja 

Anushirwan memiliki tradisi keilmuan tinggi, yang mana Akademi Jundi Shapur 

menjadi pusat keilmuan, kajian, dan perpustakaan yang berpengaruh. Bangsa-

bangsa asing non-Arab lainnya seperti Romawi, Yunani, dan India juga memiliki 

andil dalam perkembangan masyarakat Islam dalam hal konteks kebudayaan 

Islam.
23

 

                                                           

23Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam, h. 83. 
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Kemudian di samping itu, perkembangan masyarakat Islam itu sendiri 

dapat diperinci dari aspek-aspek terkecilnya sebagai indikator dinamis yang 

berkembang dalam masyarakat dan wilayah kekuasaan Islam, berikut beberapa 

indikator perkembangan masyarakat awal tersebut meliputi: 

1. Kemunculan Perpustakaan dan Istilah-istilah yang Digunakan 

Perpustakaan memiliki beragam istilah sesuai dengan perbedaan masa 

kemunculannya dan perkembangan komunitas yang terkait di dalamnya. 

Zainuddin Sardar, dengan mengutip pendapat George Makdisi menyebutkan 

sekurang-kurangnya ada Enam istilah yang digunakan untuk menyebutkan 

perpustakaan masa awal Islam. Keenam istilah tersebut ada yang berkaitan dengan 

ruangan atau kamar, yaitu Bait (ruangan/kamar), Khizanah (lemari), dan Dar 

(rumah). Sedangkan istilah yang lainnya berhubungan dengan ilmu, yaitu Hikmah 

(kebijakan/kebijaksanaan), Ilmu (ilmu pengetahuan), dan Kutub (buku-buku).
24

 

Sebelum kemudian muncul beberapa istilah di atas, masih ada istilah 

sebelumnya yang berkaitan dengan kepustakaan awal Islam yang sebagian 

besarnya telah berkembang pada masa pra-Islam (Jahiliah). Istilah-istilah 

dimaksud adalah Shahifah, Shuhuf dan Mushaf, Mushaf Al-Imam, Al-Sufr, Al-

Zabur (kitab Zabur), Al-Taurah (kitab Taurah), dan Al-Injil (kitab Injil). Shahifah 

dan Sufr merujuk pada lembaran catatan atau tulisan. Dari Shahifah kemudian 

berkembang menjadi Mushaf yang berasal dari kata Shahifah, yang berarti 

kumpulan lembaran (wahyu), yang kemudian menjadi sebutan untuk kumpulan 

wahyu Al-Qur'an yang sudah dikodifikasi. 

Mushaf Al-Imam merujuk pada Al-Qur'an yang sudah disahkan secara 

resmi oleh Khalifah Usman bin Affan. Sedangkan Taurah dan Injil merujuk pada 

                                                           

24Zainuddin Sardar, Tantangan Dunia Islam Abad  21 Menjangkau Informasi (Bandung: 

Mizan, 1988), h. 45. 
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wahyu sebelum Al-Qur‟an, yakni Dua kitab yang diberikan kepada Nabi Musa 

(Taurah) dan Nabi Isa (Injil). Wahyu-wahyu yang tercatat dan diberikan kepada 

sebelum Nabi Muhammad saw. juga disebut Shuhuf dalam Al-Qur‟an, seperti 

Shuhuf Ibrahim dan Suhuf Musa.
25

 

Istilah-istilah lain yang kemudian merujuk pada tahap awal kepustakaan 

Islam atau paling tidak memiliki kaitan erat dengannya pada masa awal Islam 

(masa Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya) adalah Al-Qurra‟ (para 

pembaca yang mahir membaca Al-Qur‟an), Al-Qushash (para pengisah/ahli 

cerita/dongeng), Al-Ruwat (para perawi), Al-Nuqqal (para penukil/penerjemah), 

Al-Nussakh (para penyalin), dan Al-Kuttab (para penulis/pencatat). Istilah-istilah 

ini terjadi dalam proses tahapan-tahapan kodifikasi dan pembukuan ilmu-ilmu 

pengetahuan keagamaan dan ilmu-ilmu pengetahuan yang diadopsi dari luar Arab 

dalam sejarah awal Islam. 

Istilah-istilah untuk perpustakaan juga kadang-kadang dipergunakan 

berdasarkan kelompok keilmuannya seperti teologi, ideologi, aliran (filsafat, 

tasawuf, teosofi), dan lainlain. Misalnya saja para filosof menggunakan istilah Dar 

Al-Hikmah, Al-Muntalinah dan Warraqi‟in. Kelompok tasawuf (Al-

Mutasawufun) menggunakan istilah Al-Zawaya, Al-Ribat, Al-Masajid dan 

Halaqat Al-Dzikir. Kelompok Syi‟ah (Syi‟iyyin) menggunakan Dar Al-Hikmah, 

Al-Masjid, pertemuan rahasia. Para teolog Muslim (Mutakallimin) menggunakan 

Al-Masajid, Al-Maktabat, Hawarit, Al-Warraqin, dan Al-Muntadiyat. Sementara 

Fuqaha dan Ahli Hadist menggunakan istilah Al-Katatib, Al-Madaris, dan Al-

Masajid. 

Khizanah Al-Kutub/Khazain Al-Kutub (kekayaan/perbendaharaan buku-

buku) masa awal Dinasti Umayyah, seperti Khizanah/Khazain Al-Kutub dimiliki 

                                                           

25Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam, h. 90. 
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oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalid bin Yazid, Khalifah Umar bin Abdul 

Aziz dan lain-lain. 

Pada masa Khalid bin Yazid ini perpustakaan telah berdiri dalam istana 

kerajaan sehingga kolektor bukunya adalah khalifah atau keluarganya sendiri. 

Perkembangan nama ini beriringan dengan berkembangnya metode penyebaran 

dan penghimpunan berbagai ilmu. Selain periwayatan, pada masa ini telah terjadi 

pula penukilan, penerjemahan dari bahasa luar Arab (buku-buku Persia dan 

Yunani) dalam berbagai bidang seperti kedokteran, filsafat dan lain-lain. Oleh 

karena itu, penerjemahan, penyusunan, dan penghimpunan telah dimulai secara 

resmi pada masa Dinasti Umayyah.
26

 

2. Kemunculan Sarana dan Lembaga Pendidikan Islam 

a. Dar Al-Arqam 

Pendidikan Islam pada hakikatnya telah ada seiring dengan kemunculan 

dan perkembangan agama Islam sejak Nabi Muhammad saw. di Mekah. Ketika di 

Mekah, beliau telah mendirikan sebuah pusat pendidikan Dar Al-Arqam, dalam 

rangka mendidik para sahabatnya melalui wahyu yang diturunkan kepadanya. Ia 

merupakan sarana pendidikan pertama yang eksis pada masa awal Islam. Wahyu 

yang diajarkannya dihafal oleh para sahabat, sebelum akhirnya ditulis dalam 

pelepah kurma, tulang, dan yang lainnya. 

Akan tetapi, pada awal perkembangannya bermula dari Madinah ketika 

Nabi Muhammad saw. menganjurkan para sahabat-sahabatnya untuk baca tulis 

Al-Qur‟an dan memerintahkan para tawanan perang mengajar kaum Muslimin di 

Madinah. Maka, hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah ada di 

Madinah pada saat itu. 

                                                           

26Johannes Pedersen, The Arabic Book, h. 127. 
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Di antara lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang dalam sejarah 

dan peradaban Islam adalah Masjid, Kuttab, Majalis Munadharah, Madrasah dan 

Al-Jami‟ah (universitas). Sebenarnya, sebelum kelima di atas, Bait Al-Arqam di 

Mekah dapat dianggap sebagai tempat pembelajaran dan pendidikan Islam 

pertama bagi masyarakat Muslim, khususnya para sahabat nabi yang paling awal 

memeluk agama Islam. Namun, perkembangan awal ilmu-ilmu keislaman 

bermula dari Madinah dan sarana serta lembaga pendidikan Islam pun 

berkembang sejak Nabi Muhammad saw. berada di Madinah. 

Kelima lembaga pendidikan ini yang meskipun pada dasarnya bersifat 

nonformal, memiliki kaitan erat tidak saja dengan dinamika perkembangan 

keilmuan awal Islam, tetapi juga dengan kepustakaan awal Islam. Lembaga-

lembaga pendidikan ini dapat dikatakan sebagai sarana informasi dan 

pengembangan kepustakaan Islam sejak masa awal Islam karena lembaga-

lembaga inilah yang mendorong munculnya banyak karya-karya keilmuan dan 

penyebarannya.
27

 

b. Masjid 

Menurut Ahmad Amin, masjid sejak awal Islam merupakan lembaga 

pendidikan Islam terbesar, yang peranannya dalam pengembangan pendidikan 

Islam berbarengan dengan perkembangan keilmuan dalam Islam.
28

 George 

Makdisi, secara lebih tegas lagi menyatakan bahwa masjid sebagai lembaga 

pendidikan tertua di dunia Islam. Masjid, sejak masa Nabi Muhammad saw. tidak 

hanya sebagai tempat shalat berdoa dan praktik-praktik ibadah ritual saja, tetapi ia 

juga berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan pendidikan non-formal, yang di 

dalamnya diajarkan khususnya mengenai keagamaan, kebudayaan Arab, dan 

                                                           

27Nurul Hak, Sains, Kepustakaan dan Perpustakaan dalam Sejarah Islam, h. 92-93. 

28Ahmad Amin, Duha Al-Islam (Kairo: Al-Janah At-Talif, 1952), h. 278. 
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periwayatan-periwayatan atau pengisahan-pengisahan. Oleh karena itu, menurut J. 

Pedersen, bahwa masjid sangatlah multifungsi, selain sebagai tempat ibadah, juga 

tempat menyiarkan pengumuman pemerintah, melakukan proses pengadilan, dan 

menanamkan aspek kehidupan intelektual Islam.
29

 

Pada masa Nabi Muhammad saw. masjid telah digunakan sebagai tempat 

pendidikan para sahabatnya. Selain tokoh-tokoh Ahl Al-Shuffah yang menetap 

dan belajar di emperan masjid Madinah, terdapat pula kelompok kecil yang 

belajar kepada Nabi Muhammad saw. Banyak halakah-halakah pembelajaran 

(proses belajar mengajar) berlangsung di Masjid Nabawi pada masa Nabi 

Muhammad saw. Periwayatan dari Abu Laithi menyebutkan, ada Tiga orang yang 

menghampiri Nabi Muhammad saw. ketika beliau memberikan pengajaran kepada 

para sahabatnya. Kemudian, Satu orang pergi meninggalkan beliau dan yang Dua 

orang lagi mengikuti majelisnya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, yang 

artinya: 

“Aku ingin mengabarkan kepada kalian tentang Tiga orang tadi. Adapun 
orang pertama (yang ikut dalam majelisnya), karena dia berlindung kepada 
Allah, maka Allah pun melindunginya. Dan orang yang kedua (yang juga 
ikut bergabung dalam majelis itu), karena malu kepada Allah, maka Allah 
pun enggan padanya. Sedangkan orang yang ketiga, karena ia berpaling 
kepada Allah (tidak mengikuti majelisnya dan pergi meninggalkan 
masjid), maka Allah pun berpaling darinya.”

30
 

Selain masjid Madinah, masjid Bashrah dan masjid Kufah, juga 

merupakan pusat pembelajaran masyarakat Islam sejak awal. Di masjid Bashrah, 

seperti dinyatakan oleh George Makdisi, banyak dikaji ilmu-ilmu humaniora, 

meliputi tatabahasa Arab (Nahwu), syair-syair Arab, ilmu-ilmu Al-Qur‟an dan 

ilmu-ilmu keislaman awal yang lainnya. 

                                                           

29Johannes, Fajar Intelektualisme Islam: Buku dan Sejarah Penyebaran Informasi di 

Dunia Arab (Bandung: Mizan, 1996), h. 77. 

30Muh. Amahzun, Manhaj Dakwah Rasulullah saw., terj. Anis Maftuhin & Nandang 

Burhanudin (Jakarta: Qisthi Press, 2004), h. 185. 



92 

 

 
 

c. Kuttab 

Kata Al-Kuttab adalah bentuk Shigah Mubalaghah (bentuk hiperbola), 

secara harfiah berarti para penulis atau orang yang sering dan terbiasa menulis. 

Selain istilah Kuttab terdapat pula istilah Maktab yang menunjukkan arti tempat 

menulis. Oleh karena itu, Makdisi menggunakan Dua istilah tersebut untuk 

maksud yang sama. Kuttab merupakan tempat pembelajaran, yang pada awalnya 

diselenggarakan di rumah pengajar (guru) untuk membaca dan menulis Al-Qur‟an 

bagi anak-anak. Dalam pembelajaran, ia menggunakan sistem halakah, yang mana 

anak-anak yang belajar membaca dan menulis Al-Qur‟an mengelilingi gurunya.
31

 

Secara historis, Kuttab ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad saw. 

untuk pembelajaran anak-anak Muslim. Dalam kitab Shahih Al-Bukhari 

disebutkan bahwa Ummu Salamah pernah memohon kepada pengajar Al-Qur‟an 

di Madinah melalui seorang kurir agar pengajar itu mengirimkan anak-anak kecil 

untuk diajari baca-tulis Al-Qur‟an. 

Dalam pandangan Ahmad Amin, Kuttab adalah lembaga pendidikan masa 

awal Islam yang ditekankan untuk pendidikan anak-anak kecil yang akan belajar 

keagamaan Islam, Al-Qur‟an, Hadist, Fiqh, dan syair-syair Arab.
32

 Pandangan 

yang sama juga dinyatakan oleh Makdisi, bahwa Kuttab merujuk pada sistem 

pendidikan awal Islam, setingkat sekolah dasar dan menengah, tetapi memiliki 

materi pelajaran yang cukup kompleks. Di dalam sistem pendidikan Kuttab, selain 

ilmu-ilmu keagamaan Islam juga diajarkan ilmu-ilmu humaniora yang mengasah 

keterampilan berbahasa, berpuisi (syair) dan menulis, selain daya imajinasi dan 

intelektual. Meskipun tidak dalam bentuk formal, pendidikan di dalam Kuttab 

                                                           
31George Makdisi. The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West, 

(Scotlandia: Edinburgh University Press, 1981), h. 30. 
32Ahmad Amin, Duha Al-Islam (Kairo: Al-Janah At-Talif, 1952), h. 281. 
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memiliki semacam silabus yang menyusun pemberian materi berdasarkan 

tingkatan usia, jenjang pendidikan, dan kemampuan masing-masing. 

Dalam khazanah keilmuan awal Islam, Kuttab menjadi tempat pendidikan 

awal bagi semua tingkatan masyarakat Muslim. Sebagian masyarakat elite 

Muslim dari kalangan keluarga istana juga menggunakan Kuttab sebagai sarana 

pendidikan awal Islam. Namun, pada umumnya putraputra khalifah dididik secara 

privat oleh seorang alim yang menguasai ilmu-ilmu awal keislaman, seperti Al-

Qur‟an, Hadist, Fiqh, dan kesusastraan Arab. 

Sejak masa Dinasti Umayyah itulah, pendidikan Kuttab sudah semakin 

berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu-ilmu keislaman dan kebahasaan, 

termasuk puisi dan sastra Arab. Selain itu, perkembangan pendidikan pada masa 

daulah ini juga didorong oleh semakin meluasnya kekuasaan Islam dan 

berkembangnya kajian-kajian ilmu-ilmu awal keislaman, keilmuan dari luar dan 

kebudayaan. Oleh karena itu, pada masa daulah ini, pendidikan dan pembelajaran 

di Kuttab beralih ke masjid atau selasar dan serambi serta sudut-sudut masjid pada 

saat itu. 

Boleh jadi Kuttab merupakan lembaga pendidikan pertama setelah masjid 

yang lebih terstruktur dan tersusun, khususnya ditinjau dari materi-materi 

pelajaran yang diajarkannya. Jika merujuk pada pendapat Makdisi di atas, Kuttab 

merupakan lembaga pendidikan dasar dan menengah. Materi-materi pelajaran 

dalam Kuttab misalnya baca tulis, ilmu hitung, sirah, syair, dan bahasa menjadi 

kepustakaan yang berkembang di kalangan masyarakat Islam saat itu.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

untuk kemudian menjawab beberapa rumusan masalah yang ada, maka terdapat 

beberapa poin penting yang akan dijabarkan melalui kesimpulan-kesimpulan 

sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

1. Latar Belakang Berdirinya Perpustakaan Pada Masa Dinasti 

Umayyah. 

Dalam sejarah Islam, Dinasti Umayyah merupakan pelopor dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, yang di mana hal tersebut kemudian 

dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah. Khalid bin Yazid merupakan orang yang 

pertama kali menyadari pentingnya transformasi ilmu-ilmu pengetahuan ke dalam 

Bahasa Arab. Untuk kemudian melengkapi koleksi yang ada di perpustakaan yang 

ia dirikan, maka dipanggillah sekelompok orang Yunani yang masih bermukim di 

wilayah Mesir pada saat itu untuk kemudian mengalihbahasakan buku-buku yang 

berbahasa Yunani tersebut ke dalam Bahasa Arab. 

a. Biografi Singkat Khalid bin Yazid 

Abu Hasyim Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan adalah 

nama lengkapnya, atau lebih dikenal Khalid bin Yazid, ia kemungkinan lahir 

sekitar tahun 668 M. Dirinya merupakan putra Khalifah Dinasti Umayyah I yang 

memerintah pada tahun 680-683 M. yakni Yazid bin Muawiyah (Yazid I), dan 

Ibunya bernama Fakhitah binti Abu Hisyam bin Utba bin Rabi‟a. Khalid bin 

Yazid merupakan sosok pelopor penerjemah pertama dalam Islam. Khalid 

merupakan guru dari Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai orang yang memiliki 

kemauan kuat, mulia dan mencintai ilmu pengetahuan. Dalam kisahnya, Khalid 
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bin Yazid pun diketahui pernah mengutus seseorang untuk kemudian menemui 

pendeta Mootianes di dekat Baitul Maqdis. Hal ini dimaksudkan agar pendeta 

tersebut mengajarinya tentang ilmu kimia, karena pendeta tersebut diektahui dan 

dikenal merupakan pakar Kimia. Alhasil dari pertemuan tersebut, terdapat sebuah 

karya yang ditulis oleh keduanya yakni sebuah buku yang diberi judul “Nasy‟ah 

Al-Kimia” (Perkembangan Ilmu Kimia). Khalid bin Yazid juga disebut sebagai 

orang yang baik dan juga bijaksana, sehingga ia dikenal dengan The Wise Man of 

The Famliy Marwan atau lelaki yang bijaksana dari keluarga Marwan. 

b. Pasca Khalid bin Yazid Tidak Menjadi Khalifah 

Sekitar tahun 684 M, pasca Muawiyah II mengundurkan diri, hal 

kemudian menandai berakhirnya masa kekuasaan Bani Umayyah dari garis 

keluarga Harb bin Umayyah dan kemudian kekuasaan selanjutnya berpindah pada 

keluarga Abu Ash bin Umayyah. Kelompok Arab Utara kemudian mendukung 

Abdullah bin Zubair yang memberontak pada masa pemerintahan Yazid I, dan 

sementara itu kelompok Arab Selatan mendukung Bani Umayyah, namun pada 

saat itu terpecah menjadi Dua golongan. Golongan pertama yang menginginkan 

Khalid bin Yazid yang masih berusia muda menjadi khalifah, dan golongan kedua 

menghendaki Marwan bin Al-Hakam dari sepupu jauh Muawiyah II. Kemudian 

pada akhirnya, kedua golongan tersebut mencapai kesepakatan dalam sebuah 

pertemuan yang berlangsung di Al-Jabiyah (Suriah). Di dalam pertemuan tersebut 

diputuskan bahwa Marwan bin Al-Hakam (Marwan I) menjadi khalifah, 

kemudian nanti dilanjutkan oleh Khalid bin Yazid, dan setelah itu oleh Amr bin 

Sa‟id bin Ash, sepupu dari Marwan I. Namun pasca Marwan I wafat, posisi 

khalifah tersebut diserahkan kepada puteranya Abdul Malik bin Marwan. Dengan 

demikian, ia telah mengabaikan kesepakatan di Al-Jabiyah dan mengakibatkan 

Khalid bin Yazid tidak mendapatkan kekuasaan untuk menduduki kursi 
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kekhalifaan pada saat itu. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai salah satu sebab 

didirikannya perpustakaan Islam pertama kali pada masa pemerintahan Bani 

Umayyah yang didirikan oleh Khalid bin Yazid (665-668 M.). Perpustakaan 

tersebut merupakan perpustakaan Islam pertama yang memiliki koleksi yang 

lengkap, besar dan teratur. Latar belakang pendirian perpustakaan tersebut 

dikarenakan Khalid yang pada saat itu tidak mendapatkan kesempatan menjadi 

seorang khalifah, sehingga ia menghibur dirinya dengan mendirikan sebuah 

perpustakaan. 

c. Kecintaan Khalid bin Yazid Terhadap Ilmu Pengetahuan 

Khalid bin Yazid seringkali dihubungkan dengan koleksi buku Muslim 

paling awal. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, Khalid diceritakan telah 

mencurahkan hidupnya untuk belajar ilmu pengetahuan Yunani khususnya ilmu 

kimia dan kedokteran. Menurut Ibnu Nadim, Khalid mempekerjakan seseorang 

untuk menerjemahkan buku-buku dalam subjek di atas untuk dirinya dan 

perpustakaannya. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat catatan historis bahwa 

pada akhir abad ke 7 dan awal mula abad ke 8, khalifah dan pangeran dinasti 

Umayyah telah memberikan perhatian khusus kepada buku-buku dan 

perpustakaan. Mereka mengoleksi, menyalin, dan menerjemahkan banyak 

manuskrip Yunani ke dalam bahasa Arab. 

Khalid Bin Yazid juga mengoleksi buku-buku fisika, kimia dan buku-buku 

filsafat Yunani dalam suatu khazanah perpustakaan daulah. Usahanya ini dapat 

dianggap sebagai perintis terhadap muncul dan berkembangnya khazanah 

keilmuan Islam yang diadopsi dari koleksi khazanah keilmuan non Arab, baik itu 

Yunani, Persia maupun Romawi. Khalid bin Yazid melakukan sebuah kompensasi 

positif tersebut secara individu, bukan atas dasar perintah Khalifah. Oleh karena 

itu, dia selalu mencari dan menerjemahkan buku-buku yang berkaitan dan 
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mendukung terhadap dunia industrinya, seperti kimia dan astronomi. Dalam 

kaitan ini, penerjemahan buku-buku asing yang dilakukannya baru sebatas 

terjemahan untuk tujuan praktis dan pragmatis. Bagaimanapun, dialah pelopor 

tradisi penerjemahan pada masa Islam, jauh sebelum masa Dinasti Abbasiyah di 

Baghdad. 

2. Fase Perkembangan Perpustakaan Pada Masa Dinasti Umayyah 

a. Antara Kekuasaan dan Tradisi Keilmuan di Suriah 

Suriah atau dikenal dengan nama Syria adalah sebutan untuk Syam pada 

masa kuno. Wilayahnya meliputi Palestina, Israil, Yordania, Amman, dan juga 

Lebanon. Secara historis, Suriah dapat dikategorikan sebagai kota kuno yang 

memiliki Tiga tradisi kuat, di antaranya tradisi keagamaan, kekuasaan, dan 

keilmuan. Mengenai tradisi keagamaan tersebut, selain Bilad Al-Anbiya, Suriah 

merupakan tempat muncul dan berkembangnya Tiga agama besar samawi, yaitu 

Yahudi, Kristen, dan Islam yang berasal dari satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim AS. 

Selain memiliki tradisi politik dan kekuasaan yang sangat kokoh sejak masa kuno 

sebelum Islam, Suriah pun juga dikenal memiliki tradisi keilmuan yang cukup 

kokoh, karena wilayahnya yang bertetangga dengan Romawi Timur dan Kerajaan 

Romawi. Beberapa penggiat dan penyebar tradisi keilmuan Yunani dan Gereja 

Kristen, terutama kelompok-kelompok kecil seperti Yaqobit, Melkit dan 

Nestorian adalah beberapa di antara komunitas yang tinggal di Suriah. Selain 

daripada itu, Suriah juga termasuk kota kuno, selain Mesir khususnya 

Iskandariyah yang terpengaruh oleh tradisi filsafat Yunani, seiring dengan 

ekspedisi yang dilakukan oleh Alexander Agung ke beberapa wilayah Asia. 

Tumbuh suburnya kelompok-kelompok penyebar tradisi keilmuan Yunani di atas 

juga menunjukkan bahwa Suriah terlebih dulu telah eksis sejak lama sebagai salah 

satu pusat kajian filsafat yang berpengaruh terhadap beberapa pemikiran-
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pemikiran dan juga aliran-aliran keagamaan atau teologi. Dari beberapa kesamaan 

yang dimaksud adalah kuatnya pengaruh pemikiran filsafat Yunani terhadap 

keduanya, dalam hal ini Islam dan Kristen. Demikian juga keduanya muncul dan 

berkembang dalam konteks mempertahankan masing-masing doktrin-doktrin 

(teologis) keagamaannya. 

b. Fase Perkembangan Kebudayaan 

Sebelum jauh membahas tentang perkembangan perpustakaan pada masa 

Dinasti Umayyah di Suriah, maka perlu dibahas terlebih dahulu perkembangan 

kebudayaannya. Dalam fase perkembangan kebudayaan pada masa Dinasti 

Umayyah dianggap sebagai sesuatu yang sangat relevan dengan perpustakaan 

dalam ranah Islam itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kemajuan yang 

dicapai pada tahap ini, termasuk kemajuan dalam bidang pendidikan yang di mana 

pada saat itu Khalid bin Yazid memperoleh kesarjanaannya dalam bidang Kimia 

dan Kedokteran, lalu kemudian ia menulis beberapa buku yang berkaitan dengan 

bidang tersebut. Pada fase perkembangan kebudayaan ini, pemerintahan Dinasti 

Umayyah juga kemudian mengalami beberapa kemajuan, terutama yang terkait 

dengan kehidupan budaya Arab yang secara dominan memberikan warna kepada 

budaya Arab-Islam, di antaranya adalah Bidang Politik dan Pemerintahan, Bidang 

Militer, Kondisi Sosial, Bidang Pendidikan dan Bidang Arsitektur. 

c. Fase Perkembangan Perpustakaan 

Masa pemerintahan Dinasti Umayyah merupakan masa perkembangan 

awal perpustakaan dalam ranah Islam. Sampai dengan masa ini, Al-Qur'an telah 

disusun dalam satu Mushaf Utsmani dan kemudian disebarluaskan ke beberapa 

wilayah-wilayah dan provinsi lain di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Selain 

Mushaf Utsmani, perpustakaan lain adalah mengenai sejarah bangsa Arab Selatan 

(Yaman). Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan pun  kemudian memerintahkan 
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beberapa ahli sejarah Arab Selatan seperti Amad bin Abad Al-Hadhrami, Ubaid 

bin Sariyah, dan Ka‟b Al-Akhbar. Beberapa khalifah dan keluarganya yang 

datang kemudian seperti Khalifah Abdul Malik, Khalid bin Yazid pun mengikuti 

tradisi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan itu. Demikian juga Hadits telah ditulis 

dan dihimpun secara resmi di bawah perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang 

memerintahkan kepada Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm untuk menulis 

Hadits-hadits Rasulullah saw. Penerjemahan telah berjalan dan menjadi tradisi 

elite kekhalifahan di bawah komando Khalid bin Yazid. Kajian-kajian Fiqih dan 

Tasawuf berkembang demikian juga tradisi bangsa Arab seperti Ansab dan Sha‟ir. 

Mahir Hamadah membagi fase perkembangan perpustakaan Islam melalui Tiga 

fase perkembangan. Pertama, fase kemunculan dan pertumbuhan, yaitu pada abad 

ke-1 H (622-721 M). Kedua, fase perkembangan dan kematangan, yaitu pada 

tahun 720-1220 M. Ketiga, fase kemunduran yakni pada tahun 1258 M. Berkaitan 

dengan ini, menurut hemat penulis bahwa fase pertama yakni kemunculan dan 

pertumbuhan dan juga fase kedua perkembangan dan kematangan, jika dilhat dari 

tahun atau masanya, kumunculan dan pertumbuhan, perkembangan dan 

kematangan perpustakaan memang terjadi pada masa pemerintahan Dinasti 

Umayyah hingga Dinasti Abbasiyah. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah kemudian membaca secara keseluruhan hasil penelitian studi 

pustaka dalam tesis ini, maka akhirnya penulis menemukan informasi terkait 

dengan perkembangan perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah, terkhusus pada 

faktor-faktor yang menjadi latar belakang berdirinya perpustakaan Islam dan 

terhadap fase perkembangan perpustakaan Islam pada masa Dinasti Umayyah ini. 

1. Perpustakaan pada masa Dinasti Umayyah pertama kali didirikan oleh Khalid 

bin Yazid, meskipun tidak diketahui secara persis pada tahun berapa 
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perpustakaan itu didirikan. Namun berdirinya perpustakaan tersebut 

berangkat dari 2 faktor utama yakni pasca kekecewaan Khalid bin Yazid yang 

pada saat itu tidak mendapatkan kursi kekhalifaan. Faktor yang lain juga 

berangkat dari kecintaan Khalid bin Yazid itu sendiri terhadap ilmu 

pengetahuan, yang berhasil ia buktikan dengan beberapa karya yang ia 

ciptakan dan juga gerakan positif yang dilaksanakannya sehingga kemudian 

sosoknya dianggap sebagai pelopor penerjemah pertama dalam Islam, jauh 

sebelum masa awal Dinasti Abbasiyah. 

2. Fase perkembangan perpustakaan juga tidak terlepas dari beberapa peristiwa 

yang mewarnai perkembangan tersebut. Terdapat beberapa faktor terkait 

dengan hal ini, yang Pertama adalah kuatnya tradisi keilmuan dan juga 

kekuasaan di Suriah yang masing-masing dominasi tersebut memberikan 

warna tersendiri terhadap perkembangan perpustakaan Islam itu sendiri. 

Kedua adalah fase perkembangan kebudayaan, sebab tidak dapat dinafikan 

bahwa keilmuan dan kepustakaan merupakan bagian dari kebudayaan. Selain 

itu, bahasan ini memberikan gambaran awal terhadap kepustakaan Islam pada 

masa tersebut. Perluasan wilayah yang sudah mencapai Tiga benua besar, 

yaitu Benua Asia, Afrika, dan Eropa, meskipun Eropa hanya beberapa 

wilayah yang dikuasai, memberikan dampak besar terhadap terbukanya 

asimilasi dan akulturasi kebudayaan yang masif dan dinamis. Kemudian 

faktor Ketiga adalah fase perkembangan perpustakaan Islam itu sendiri yang 

ditandai dengan Al-Qur‟an yang telah disusun ke dalam bentuk Mushaf 

Ustmani yang kemudian disebarluaskan ke beberapa daerah kekuasaan Islam, 

dan juga Hadits yang telah dibukukan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang 

memerintahkan kepada Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm untuk menulis 

Hadits-hadits Rasulullah saw. Selain itu, penerjemahan terus berjalan dan 
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menjadi tradisi elite kekhalifahan di bawah komando Khalid bin Yazid. 

Kajian-kajian Fiqih dan Tasawuf berkembang demikian juga tradisi bangsa 

Arab seperti Ansab dan Sha‟ir.
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