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ABSTRAK 

 

Nama  : Herianto Arbi 

Nim  : 40200119058 

Judul        : Peran K.H. Hasyim Asy’ari dalam Gerakan Kemerdekaan   

Indonesia Tahun 1926-1945 

Penulisan skripsi ini memuat pokok permasalahan yang menjadi tujuan 

penelitian yaitu, 1) Mengambarkan bagaimana bentuk kehidupan K.H. Hasyin 

Asy’ari lewat Biografinya, 2) Untuk mendeskripsikan peran K.H. Hasyim Asy’ari 

dalam gerakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1926-1945 M, 3) Menganalisis 

dan memahami dampak peran K.H. Hasyim Asy’ari  dalam gerakan kemerdekaan 

Indonesia tahun pada 1926-1945 M. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif analisis deskriptif dengan 

data Library Research. Adapun pendekatan yang diperoleh yaitu: pendekatan 

historis, pendekatan politik dan pendekatan sosiologi agama. Langkah yang 

diperoleh untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu: heuristik, kritik 

sumber, Interprestasi dan historiografi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) K.H. Hasyim Asy’ari tumbuh dan 

besar di lingkungan pesantren hal ini menjadikannya tekun dalam mempelajari 

ilmu agama, sehingga dia mendapat gelar Hadratus Syekh, 2) K.H. Hasyim 

Asy’ari adalah pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada 

banyaknya gerakan yang dilakukan K.H. Hasyim Asy’ari dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan kolonial Belanda sampai pemerintahan 

Jepang, 2) Adanya dampak dari gerakan K.H. Hasyim Asy’ari dalam gerakan 

kemerdekaan bangsa Indonesia, lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) dan perang 10 

November 1945 adalah bukti dari dampak tersebut. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Semangat K.H. Hasyim Asy’ari 

dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah karakter yang 

dibutuhkan pada masa sekarang agar generasi selanjutnya memiliki semangat 

dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, 2) Lewat fatwa-fatwa jihad dan ajakan 

kepada para kaum Islam untuk bersatu, K.H. Hasyim Asy’ari berhasil 

mempersatukan kaum Islam untuk bersama dalam memperjuangkan 

kemerdekaan. Hal ini membuktikan bahwa hanya dengan satu Langkah yang kecil 

namun konsisten dilakukan maka akan membawa suatu perubahan yang besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, 

bangsa Indonesia selalu memperingati hari tersebut untuk mengenang perjuangan 

yang dilakukan para pahlawan yang rela berkorban demi kemedekaan yang hari ini 

bangsa Indonesia rasakan. Hari peringatan yang seharusnya menjadi hari refleksi 

namun hari ini saya rasa menjadi mustahil ketika bangsa Indonesia seakan akan 

telah melupakan perjuangan dari para pejuang terdahulu.  

Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memasuki fase 

baru menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika bangsa Indonesia 

mengadopsi strategi yang lebih praktis dan efisien. Konflik yang sebelumnya terjadi 

dengan menggunakan taktik militer kini digantikan oleh perlawanan terkoordinasi 

dan nir-kekerasan yang dikenal dengan periode “kebangkitan nasional”. Berdirinya 

Organisasi Budi Utomo oleh Sutomo dan murid-murid STOVIA pada tanggal 20 

Mei 19081, di Sekolah Kedokteran STOVIA Jakarta menandai dimulainya 

kebangkitan nasional. 

Kebangkitan nasional tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Hindia 

Belanda yaitu Trias Van Defenter atau yang dikenal sebagai kebijakan Politik etis 

Belanda. Kebijakan ini di gagas oleh C. Th. van Deventer (1857-1915) seorang ahli 

hukum, penasehat pemerintah dan anggota parlemen Belanda2, kebijakan ini 

meliputi Edukasi (memberikan pendidikan pada pribumi), Imigrasi (perpindahan 

penduduk untuk pemerataan daerah), dan Irigasi (perbaikan sistem pertanian). 

 

1Slamet Muljana. “Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan”. 

(Yogyakarta: LKIS, 2012): h. 18.  

2Merle Calvin Ricklefs. “Sejarah Indonesia Modern 1200-2008”. (November:  PT. Serambi 

Ilmu Pustaka, 2008): h. 328.  
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Pada sektor pendidikan, ada dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai 

jenis pendidikan yang bagaimana dan untuk siapa3. Namun, dalam penerapannya 

pemerintah Hindia belanda lebih memilih pendidikan dengan pendekatan elitis, 

yang menyebabkan pendidikan dibatasi dan hanya dikhususkan kepada kalangan 

priyayi atau bangsawan. Namun dibalik pembatasan akses pendidikan tersebut, 

ternyata kebijakan Politik Etis ini masih memiliki pengaruf positif untuk 

perjuangan kemerdekaan nantinya di kalangan pribumi, salah satunya adalah 

lahirnya kelompok cendikiawan yang nantinya akan mengambil prakarsa dalam 

menumbuhkan kesadaran nasional dan menyuarakan gagasan pembebasan bangsa 

Indonesia dari tangan penjajah. 

Ulama atau kyai merupakan sosok yang berperan penting dalam mendorong 

masa kebangkitan nasional. Mereka dapat meningkatkan kesadaran nasional 

masyarakat Indonesia dengan memberikan alternatif pendidikan, seperti pesantren, 

dan mereka bertindak sebagai promotor, menggunakan fatwa mereka untuk 

menggembleng masyarakat untuk melawan pemerintah kolonial. Salah satu ulama 

terkemuka yang terlibat dalam perlawanan terhadap kekuasaan kolonial adalah 

K.H. Hasyim Asy'ari. Pengaruh Hasyim Asy'ari semakin besar setelah ia 

mendirikan pesantren di Jombang dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Fatwa-

fatwanya yang salah satunya adalah semangat jihad yang selalu diamalkan untuk 

membebaskan Indonesia dari dominasi kolonial, berfungsi sebagai wahana untuk 

mengartikulasikan semangat perlawanan tersebut. 

Politik awal K.H. Hasyim Asy'ari muncul karena kondisi kolonial di 

Indonesia. Pada paruh kedua abad ke-19, seperti yang ditunjukkan dalam Perang 

Paderi di Minangkabau, Perang Dipenogoro di Jawa, dan Perang Aceh, perlawanan 

senjata kaum Islam pasti sudah mempengaruhi pemuda Hasyim yang tumbuh 

 

3 Merle Calvin Ricklefs. “Sejarah Indonesia Modern 1200-2008”. h. 339. 
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menjadi dewasa pada seperempat abad terakhir. Memang, sejak kedatangannya di 

Nusantara, Belanda menghadapi tantangan dari kaum muslimin yang dimotori oleh 

ulama desa dan guru-guru agama. Gerakan anti Belanda ini didorong oleh rasa 

keinginan yang kuat untuk mempertahankan Islam dan untuk memerdekakan 

Nusantara. Oleh karena itu, beberapa sejarawan menganggap gerakan nasionalis 

bersumber dari sentimen keagamaan yang mengajak penduduk pribumi untuk 

merebut kemerdekaan. Kebencian terhadap pemerintah kolonial ini didorong oleh 

anggapan umum bahwa Belanda adalah kafir dan oleh karena itu tidak bisa 

diterima4. 

Kegigihan Hasyim Asy'ari dalam berjuang melawan penjajahan di bawah 

pengawasan ketat pemerintah kolonial. Hasyim Asy'ari dianggap sebagai orang 

yang berkuasa oleh penguasa kolonial dalam hal pengorganisasian masyarakat. 

Penguasa kolonial tidak ingin dukungan Hasyim Asy'ari semakin memperparah 

perjuangan rakyat Indonesia.  

Hasyim Asy'ari dipandang sebagai provokator gerakan kemerdekaan 

Indonesia yang memberikan ancaman serius. Alhasil, tindakan Hasyim Asy'ari 

selalu berada dalam pengawasan Belanda. Hasyim Asy'ari dengan penuh semangat 

menjalankan segala aktivitas sosial dan keagamaannya dalam situasi seperti ini. 

Bangsa Indonesia masih terinspirasi dan termotivasi oleh Hasyim Asy'ari untuk 

berjuang sampai titik darah penghabisan. Penulis termotivasi untuk mengkaji dan 

mengkaji K.H. Gerakan perjuangan Hasyim Asy'ari setelah menyaksikan 

perjuangan dan kegigihannya dalam melawan penjajah. 

 

 

 

4Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. 

(Yogyakarta: LKIS, 2013): h. 90-91. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang 

menjadi inti dari penelitian ini yaitu bagaimana peran K.H. Hasyim Asy’ari dalam 

gerakan kemerdekaan Indonesia. Untuk menggambarkan inti pokok dari 

permasalahan ini penulis merumuskan beberapa sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana Riwayat Hidup K.H. Hasyim Asy’ari? 

2. Bagaimana peran K.H. Hasyim Asy’ari  dalam gerakan kemerdekaan 

Indonesia tahun 1926-1945 M? 

3. Apa dampak peran K.H. Hasyim Asy’ari  dalam gerakan kemerdekaan 

Indonesia tahun 1926-1945 M? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitan ini berjudul “Peran K.H. Hasyim Asy’ari dalam gerakan 

kemerdekaan Indonesia tahun 1926-1945 M.”. Penelitian ini di fokuskan pada latar 

belakang kehidupan K.H. Hasyim Asy’ari, dan bentuk peran K.H. Hasyim Asy’ari  

dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1926-1945 M.  

2. Deskripsi Fokus  

Pada tanggal 31 Januari 1926, K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul 

Ulama (NU). NU merupakan kelompok Islam yang mendukung upaya 

kemerdekaan Indonesia dan berperan penting dalam menyatukan umat Islam. K.H. 

Hasyim Asy'ari berusaha menyatukan umat Islam untuk mendukung perjuangan 

kemerdekaan Indonesia dari Belanda. 

Ketika semakin banyak generasi muda yang ikut berperang, pemerintah 

kolonial melihat K.H. Hasyim Asyari sebagai hambatan potensial untuk 

memperluas kekuasaan opresifnya di wilayah Indonesia. Karena Belanda percaya 
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bahwa generasi muda mempunyai kemampuan yang memadai untuk bekerja 

sebagai mitra dalam kolaborasi. 

Namun pemerintah Belanda nampaknya sudah kehilangan pengaruhnya 

karena generasi muda sudah terlanjur terpengaruh oleh fatwa-fatwa Hasyim 

Asy'ari. Hal ini memmbuat Belanda mengalami kekecawaan, Belanda menilai 

Hasyim Asy'ari lah yang bertanggung jawab dalam menghancurkan ambisi dan 

cita-cita mereka di masa depan. Mengingat betapa kuatnya generasi muda dan 

seberapa besar kepedulian Belanda terhadap mereka. 

Hasyim Asy'ari tidak hanya memberikan fatwa yang sangat berpengaruh 

yang menuntut jihad satu dua kali saja, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Beliau 

selalu memberikan fatwa-fatwa tentang kewajiban jihad itu sendiri dimanapun 

beliau berada. Dengan demikian, pada tanggal 22 Oktober 1945, fatwa jihad yang 

diakui sebagai resolusi jihad hadir karena kekhawatiran akan bahaya bagi bangsa 

Indonesia.  

D. Tinjauan Pustaka 

Tujuan tinjauan pustaka adalah menemukan artikel atau kumpulan literatur 

yang relevan atau terkait dengan penyelidikan ini. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti sebelumnya, 

atau jika pernah, temuannya berbeda dengan peneliti berikutnya.   

1. Skripsi, Pemikiran Pendidikan Islam Menurut K.H. Hasyim Asy’ari, oleh 

Fatimatuz Zuhro’5. 

 

5Fatimatuz Zuhro, “Pemikiran Pendidikan Islam Menurut K.H. Hasyim Asy’ari”, Skripsi 

(Malang: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014). 
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2. Skripsi, Konstruksi Fiqih Kebangsaan dan Orientasi Gerakan Keagamaan 

(Studi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari), oleh 

Hamdan Khoirul Warisin6. 

3. Skripsi, Strategi K.H. Hasyim Asy’ari dalam Penyebaran Islam di Jawa 

Tahun 1889-1947, oleh Nur Aini Febriyanti7. 

4. Artikel, Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari Tentang Persatuan, Muchamad 

Coirun Nizar8. 

5. Artikel, Kyai Hasyim Asy’ari : Perjuangan Melawan Penjajah Belanda, Ani 

Kurniawati9. 

Setelah mengkaji secara menyeluruh berbagai karya sebelumnya, penulis 

merasa perlu adanya evaluasi yang sistematis, kronologis, dan menyeluruh terhadap 

penelitian-penelitian tersebut. Selain karya-karya tersebut di atas, penulis 

melakukan penelitian tambahan dengan menggunakan berbagai media lain, antara 

lain buku, majalah, surat kabar, website, dan materi lain yang berhubungan 

langsung dengan Kontribusi K.H. Hasyim Asy'ari terhadap pergerakan 

kemerdekaan Indonesia. 

Agar mengetahui hubungan antara Gagasan politik K.H. Hasyim Asy'ari 

dan perlawanannya terhadap kolonialisme, penulis coba karakterisasikan melalui 

sumber-sumber yang ada sekarang. Di satu sisi, hal ini memvalidasi bahwa pendiri 

pesantren Jombang itu merupakan pahlawan nasional yang memiliki kontribusi tak 

 

6Hamdan Khoirul Warisin, “Konstruksi Fiqih Kebangsaan dan Orientasi Gerakan 

Keagamaan (Studi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari)”, Skripsi 

(Yogyakarta: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022). 

7Nur Aini Febriyanti, “K.H. Hasyim Asy’ari dalam Penyebaran Islam di Jawa Tahun 1889-

1947”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI, 2016). 

8Muchamad Coirun Nizar. “Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari Tentang Persatuan”. 

Antropologi vol 1, no. 1 (2017). 

9Ani Kurniawati. “Kyai Hasyim Asy’ari : Perjuangan Melawan Penjajah Belanda”. Agama 

dan Kebudayaan vol 9, no. 1 (2023). 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/issue/view/2243
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/issue/view/2243
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terkira dalam sejarah Indonesia. Dengan demikian, lewat penelitian ini muncullah 

pandangan baru dari Kontribusi Hasyim Asy'ari terhadap gerakan kemerdekaan. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian 

ini penulis mengambil referensi dari berbagai literatur seperti buku arsip, jurnal dan 

sejenisnya, mengenai peran K.H. Hasyim Asy’ari dalam gerakan kemerdekaan 

Indonesia tahun 1926-1945 M.  

Lewat penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian eksploratif, 

yang bertujuan untuk mengkaji sebanyak mungkin data, sumber, atau informasi 

historis dan menawarkan penjelasan metodis tentang topik penelitian. Penyajian 

temuan akhir penelitian akan berupaya menjelaskan tujuan dan pokok bahasan 

penelitian dengan menggunakan bahasa deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai bidang kajian sebenarnya yang 

berkaitan dengan evolusi Islam. Dengan demikian, secara teori, penelitian kualitatif 

berkonsentrasi pada fakta-fakta aktual dan dapat memberikan pengungkapan serta 

penjelasan menyeluruh mengenainya. 

2. Metode Pendekatan 

a. Pendakatan Historis 

Metode ini digunakan peneliti untuk mencari fakta sejarah, khususnya yang 

berkaitan dengan K.H. Hasyim Asy'ari dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 

1926 hingga 1945 M. gerakan yang mengakhiri kolonialisme Barat di Indonesia. 

b. Pendekatan Politik 

Politik adalah sebuah konsep yang mengingat akuntabilitas yang melekat 

pada kekuasaan mencakup, antara lain, pedoman mengenai siapa yang memegang 
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kendali, bagaimana kekuasaan tersebut digunakan, dan bagaimana otoritas 

dibentuk. Unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dengan topik kajian. Metode 

ini melihat pada kampanye politik yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada 

gerakan kemerdekaan tahun 1926 hingga 1945. 

c. Pendekatan Sosiologi Agama 

Sosiologi adalah alat yang berguna untuk memahami agama, karena 

pendekatan sosiologi merupakan satu-satunya pendekatan yang memungkinkan 

adanya pemahaman yang proporsional dan tepat terhadap banyak penelitian yang 

dilakukan di ranah agama. Karena banyaknya permasalahan sosial dalam agama 

yang berkembang, maka pendekatan sosiologi dapat dipahami sebagai pendekatan 

terhadap agama melalui ilmu-ilmu sosial. Karena agama diturunkan untuk tujuan 

sosial, maka dengan mudah dapat dipahami melalui kacamata sosiologi. Hal ini 

memungkinkan isu-isu kemasyarakatan dikaji melalui kacamata kekuatan-kekuatan 

yang mendukung Gerakan kemerdekaan K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 

hingga 1945 M. 

3. Langkah-langkah Penelitian 

a. Heuristik 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, artinya buku-buku dan karya 

tulis lainnya dijadikan sebagai sumber bahan utama. Penulis mencari data yang 

relevan dengan subjek penelitian guna mengumpulkan informasi untuk penelitian 

ini. Salah satu buku yang dapat dijadikan bahan utama adalah buku Fajar 

Kebangkitan Ulama : karya Latiful Khuluq. Buku yang diterbitkan oleh LkiS pada 

tahun 2000 ini meliput K.H. Pemikiran politik Hasyim Asy'ari dan perlawanan 

terhadap kolonialisme serta merinci pengalaman hidupnya sebagai ulama di 

pesantren Tebuireng. 

b. Kritik Sumber 
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Setelah tahap pengumpulan data selesai, dicari legitimasi sumber melalui 

verifikasi yang disebut juga kritik. Setelah itu, data yang terkumpul diuji dengan 

menggunakan kritik internal dan eksternal. Dengan memeriksa ciri-ciri fisik 

tertentu dari sumber—seperti makalah yang digunakan, gaya penulisan, gaya 

bahasa, dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan keadaan fisik sumber, kritik 

eksternal merupakan sarana untuk memverifikasi keabsahan sumber. Tujuan dari 

kritik ini adalah untuk mengetahui keaslian sumbernya. Membandingkan isi suatu 

sumber dengan sumber lain memungkinkan seseorang mengevaluasi isi suatu 

sumber secara internal. 

c. Interpretasi 

Analisis sejarah adalah istilah umum lainnya untuk interpretasi. Landasan 

analisis sejarah adalah data yang dikumpulkan dan divalidasi, yang kemudian 

dipadukan dengan fakta untuk menciptakan interpretasi. Untuk menciptakan fakta 

sejarah baru, penulis menganalisis dan mensintesiskan fakta-fakta yang sudah ada 

sebelumnya untuk merangkum dan mengorganisasikan fakta-fakta yang telah 

dikumpulkan. 

d. Historiografi  

Langkah terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi, atau penulisan 

sejarah. Menulis, menyajikan, atau melaporkan temuan penelitian sejarah disebut 

historiografi. Pada titik ini, peneliti memberikan laporan penelitian komprehensif 

yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Tujuan penelitian adalah 

untuk memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat. 

E. Landasan Teori 

Dalam penelitian, khususnya ketika membuat tesis atau karya tulis lainnya, 

landasan teori sangatlah penting. Karena landasan teori berfungsi sebagai landasan 

teoritis pertama untuk studi ilmiah, maka landasan teoritis penting untuk 
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mengidentifikasi dan membenarkan topik penelitian. Untuk lebih memahami alasan 

munculnya gerakan K.H. Hasyim Asy'ari tersebut yang mempelopori perlawanan 

terhadap penjajah, penulis penelitian ini menerapkan teori gerakan sosial dan teori 

nasionalisme. 

1. Teori Gerakan Sosial 

Gerakan sosial adalah inisiatif untuk membangun kerangka baru untuk 

hidup bersama. Ketika gerakan sosial pertama kali mulai terbentuk, terdapat banyak 

kecemasan karena masyarakat merasa tidak bahagia dengan kehidupan mereka dan 

ingin mengubahnya. Mereka pun berharap dan berkeinginan untuk berhasil dalam 

membangun cara hidup baru ini. Gerakan sosial adalah upaya yang disengaja oleh 

sekelompok orang yang terorganisir secara formal untuk membawa perubahan 

dalam cara orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat, setidaknya ada lima 

ciri yang ada pada gerakan;  

a) Suatu gerakan melibatkan sebagian besar individu yang berusaha 

memprotes suatu keadaan. Agar dapat dikategorikan suatu gerakan, maka 

usaha sejumlah individu tadi harus memiliki persyaratan dasar dari suatu 

organisasi.  

b) Suatu gerakan harus mempunyai cakupan yang relatif luas. Gerakan 

tersebut mungkin berawal dari cakupan yang kecil tetapi akhirnya harus 

mampu mempengaruhi sebagian warga masyarakat.  

c) Gerakan tersebut dapat menggunakan berbagai macam taktik untuk 

mencapai tujuannya. Taktik-taktik tadi bervariasi dari yang sifatnya tidak 

menggunakan kekerasan sampai dengan yang menggunakan kekerasan.  

d) Meskipun dalam gerakan didukung oleh individu-individu tertentu, 

namun tujuan akhir gerakan tersebut adalah mengubah kondisi yang ada 

pada masyarakat.  
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e) Gerakan tersebut merupakan suatu usaha yang secara sadar dilakukan 

untuk mengadakan perubahan, dan bagi mereka yang terlibat di 

dalamnya mungkin tidak menyadari segala tindakannya tetapi mereka 

tetap mempengaruhi tujuan utama gerakan tadi.10 

Penting untuk mempertimbangkan gagasan-gagasan tentang perpecahan, 

perampasan dan solidaritas dalam kaitannya dengan emosi ketidakpuasan atau 

kekecewaan yang mungkin memunculkan suatu gerakan. Istilah “breakdown-

deprivation” menggambarkan betapa cepatnya perubahan sosial menyebabkan 

runtuhnya sistem masyarakat konvensional. 

Meningkatnya stres, kejengkelan, dan perasaan tidak aman dapat 

disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem sosial, pertumbuhan penduduk, dan 

ketidakseimbangan lingkungan. Hal ini kemudian dapat mengarah pada terciptanya 

emosi yang sangat tertekan, yang cenderung meledak menjadi kekerasan atau 

kekacauan.  

Konsep ini tidak dapat dipisahkan dari konsep relative deprivation yang 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara value expectations, kondisi kehidupan 

di mana masyarakat merasakan haknya untuk dapat memiliki dan value capabilities 

kondisi dimana masyarakat merasakan bahwa mereka mempunyai kemampuan 

untuk meraih apa yang diharapkan.11.  

Gagasan ini menyampaikan kesepakatan bahwa asal usul dan tumbuhnya 

suatu gerakan dapat dijelaskan sebagian oleh perasaan tidak senang yang mendalam 

terhadap keadaan dan meningkatnya perasaan tidak puas. Namun, para pendukung 

teori ini mengatakan bahwa bahkan ketika terjadi kerusuhan sosial, suatu gerakan 

 

10Abdul Wahib Situmorang. “Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan”. h. 12. 

11Doug Mc Adam. “Comparative Perspectives on Social Movement: Political 

Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing”. (New York: Cambridge University 

Press, 1996): h. 7. 
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mungkin tidak akan terwujud. Hal ini dimungkinkan karena rendahnya 

kemungkinan keberhasilan tindakan kolektif dan relatif rendahnya kemampuan 

untuk bertindak secara kolektif. 

Ketika banyak orang setuju bahwa ada kemungkinan perubahan yang 

disarankan akan berhasil, tahap ini akan dimulai. Orang-orang ini biasanya akan 

mengambil peran kepemimpinan dan mulai memandu kemajuan gerakan. Selain 

itu, mereka juga perlu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku orang-

orang yang mengikuti mereka. Pengakuan banyak orang sebagai pemimpin gerakan 

adalah tujuan utama tahap ini. 

2. Teori Nasionalisme 

Karena kata "bangsa" berasal dari bahasa Latin "natio", yang dibentuk dari 

frasa "Saya lahir", maka pada awalnya kata tersebut dipahami sebagai sekelompok 

individu yang memiliki tempat lahir yang sama. Ungkapan nasionalisme, menurut 

Abbe Barruel, diciptakan di Jerman pada abad kelima belas untuk mendorong siswa 

yang berbicara bahasa yang sama atau berasal dari daerah yang sama untuk terus 

mengungkapkan rasa sayang mereka terhadap negara atau suku asal mereka. 

Awalnya, nasionalisme dikaitkan dengan kecintaan sekelompok orang 

terhadap negara, bahasa, dan tempat asal mereka. Saat ini, kita menyebut cinta 

seperti ini sebagai semangat patriotisme. Dengan demikian, nasionalisme dan 

patriotisme pada mulanya mempunyai arti yang sama. Menurut  David  Apter,  jika  

nasionalisme  dipahami  dalam kerangka ideologi, maka di dalamnya terkandung 

aspek:  

a. Cognitive   

Aspek  yang  mengandaikan  perlunya  pengetahuan atau pemahaman akan 

situasi konkret sosial, ekonomi, politik dan budaya  bangsanya.  Jadi  nasionalisme  

adalah  cermin  abstrak  dari keadaan kehidupan konkret suatu bangsa. Karena kaum 
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intelektuallah yang harus menyaring kehidupan seluruh anak bangsa dan 

mengartikulasikannya sebagai komponen tujuan bersama yang ingin 

diperjuangkannya, maka keterlibatan aktif mereka dalam menciptakan semangat 

kebangsaan sangatlah penting. 

b. Goal/Value Orientation   

Aspek  yang  menunjuk akan  adanya  cita-cita,  tujuan  ataupun  harapan  

ideal  bersama  di masa datang yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan di dalam 

masyarakat  dan  negara.  Cita-cita  itu  mencakup  seluruh  aspek kehidupan  

manusia  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  ideologi  dan budaya  yang  disepakati  

bersama. Sebagai rumah bersama bagi seluruh penduduk dari Sabang hingga 

Merauke, nasionalisme Indonesia dalam hal ini pertama-tama berupaya mengusir 

penjajah Belanda, menghapuskan feodalisme dan primordialisme, serta 

mewujudkan negara bangsa yang otonom, sejahtera, dan demokratis. Negara 

bangsa Indonesia adalah rumah bersama dimana setiap orang diperbolehkan hidup 

rukun, sejahtera, dan bebas tanpa memandang perbedaan ras, budaya, agama, dan 

tradisi. 

c. Strategi 

Aspek menuntut adanya kiat perjuangan kaum nasionalis dalam   perjuangan 

mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, dapat berupa perjuangan fisik atau 

diplomasi, moril atau spiritual, dapat bersifat moderat atau radikal, dapat  secara  

sembunyi-sembunyi  atau  terang-terangan,  dan  lain-lain. Kiat mana yang dipilih 

akan tergantung pada situasi, kondisi konkret dan waktu setempat yang dihadapi 

oleh suatu bangsa.12 

 

 

12Rahmat Teguh Santoso Gobel. “Merekatkan Kembali Semangat Nasionalisme”. Al-

Himayah vol 2, no. 2 (2018): h. 237-238. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan biografi K.H. Hasyim Asy’ari.   

b. Untuk menganalisis dan memahami bentuk peran K.H. Hasyim Asy’ari  

dalam gerakan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1926-1945 M. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap agar temuan penelitian ini bermanfaat baik untuk tujuan 

ilmiah maupun praktis, diantaranya sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dan ilmu 

pengetahuan, serta menjadi landasan penelitian dan diskusi keilmuan mengenai 

Kontribusi K.H. Hasyim Asy'ari terhadap Gerakan Kemerdekaan Indonesia antara 

tahun 1926 hingga 1945, dan menginspirasi generasi penerus untuk menekuni minat 

lebih dalam terhadap dunia ilmu pengetahuan. 

b. Kegunaan Praktis 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pentingnya gerakan 

kemerdekaan Indonesia di masa lalu dan mengambil pelajaran dari para pejuang 

pemberani yang menyerahkan nyawa mereka untuk melawan penjajah. Hal ini 

diharapkan dapat membebaskan generasi mendatang, terutama yang lahir di era 

sekarang dari belenggu kolonialisme. Dan diharapkan agar para pembaca dapat 

menjadikan para pahlawan sebagai sosok yang diteladani untuk menjaga kedaulatan 

bangsa dan negara
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BAB II  

RIWAYAT HIDUP K.H. HASYIM ASY’ARI 

A. Latar belakang keluarga K.H. Hasyim Asy’ari 

Diberi nama Muhammad Hasyim oleh orangtuanya, Ia lahir dari keluarga 

elit kiai Jawa pada 24 Dzul Qa'dah 1287/14 Februari 1871 di Desa Gedang, sekitar 

dua kilometer sebelah Timur Jombang. Ayahnya, Asyari, adalah pendiri Pesantren 

keras di Jombang,sementara kakeknya, Kiai Usman adalah kiai terkenal dan 

pendiri Pesantren Gedang yang didirikan padaakhir abad ke-19.13 

Silsilah nasab K.H. Hasyim Asy'ari dari jalur ibu sampai kepada sultan 

Pajang, yaitu Jaka Tingkir alias Mas Karebetatau Sultan Hadiwijaya, yang 

merupakan putra Brawijaya VI, Raja Majapahit. Sedangkan dari jalur ayah, 

silsilah nasabnya sampai kepada Syaikh Maulana Ishak (dari jalur Sunan Giri) 

hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Dengan demikian, nama 

panjang Mbah Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul 

Wahid bin Abdul Halim (Pangeran Benawa) bin Abdurrahman (Jaka Tingkir / 

Sultan Hadiwijaya / Mas Karebet) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah 

bin Maulana Ishak14. 

 

13 Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. h. 16. 

14 Rizem Aizid, ”Selayang Pandang K.H. Hasyim Asy’ari”. (Yogyakarta: Diva Press, 

2023): h. 11 



 

 
 

Gambar 1.1 

K.H. Hasyim Asy’ari adalah anak ketiga dari sebelas bersaudara yaitu 

Nafi’ah, Ahmad Saleh, Muhammad Hasyim, Radiah, Hassan, Anis, Fatanah, 

Maimunah, Maksum, Nahrowi, dan Adnan. K.H. Hasyim Asy’ari dalam asuhan 

orang tua dan kakeknya di Pesantren Gedang, di pesantren ini para santri 

mengenalkan ajaran agama Islam dan belajar berbagai cabang ilmu agama Islam. 

Hal ini sangat mempengaruhi karakter K.H. Hasyim Asy’ari yang sederhana, 

gemar bergaul dan rajin belajar.15 

Gambar 1.2 

 

Pada tahun 1892,setelah menyelesaikan pengembaraan mencari ilmu di 

beberapa pesantren di Indonesia dan sebelum berangkat ke Mekkah, K.H. Hasyim 

 

15 Dewi Erfiani. “K.H. Hasyim Asy’ari Dan Peranannya Dalam Membangun Organisasi 

Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1947”. Pendidikan dan Penelitian Sejarah vol 1, no. 2 (2020): h. 47. 
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Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri Kiai Ya'qub, pengasuh Pesantren Sewalan  

Panji, Sidoarjo. Selama hidupnya, K.H. Hasyim Asy'ari menikah sebanyak tujuh 

kali. Semua istrinya adalah putri kiai. Selain Nyai Khadijah, tiga istrinya yang lain 

adalah: 

1. Nyai Nafisah. 

2. Nyai Nafiqah. 

3. Nyai Masrurah16. 

K.H. Hasyim Asy'ari menikah sebanyak tujuh kali bukan dalam waktu 

bersamaan. Akan tetapi, Ia menikah dengan istri "muda" dikarenakan istri “tua" 

meninggal dunia. Di samping itu, ada alasan - alasan urgen di balik pernikahan yang 

dilakukannya: untuk mengangkat kualitas pesantren di masa depan, dan untuk 

memelihara hubungan antar berbagai lembaga pesantren agar ikatan keduanya 

menjadi lebih kuat. K.H. Hasyim Asy'ari dikaruniai 15 orang putra dan putri dari 

tiga istrinya, yakni 1 anak dari Nyai Nafisah, 4 anak dari Nyai Masrurah dan 10 

anak dari Nyai Nafiqah17. 

 

 

 

 

 

 

 

16 Rizem Aizid, ”Selayang Pandang K.H. Hasyim Asy’ari”. (Yogyakarta: Diva Press, 

2023): h. 12 

17 Rizem Aizid, ”Selayang Pandang K.H. Hasyim Asy’ari”. (Yogyakarta: Diva Press, 

2023): h. 12 – 13. 

 



 

 
 

Gambar 1.3 

 

 

 

 

 

 

Karena kebijaksanaannya, K.H. Hasyim Asy'ari sangat disegani oleh para 

sahabat dan koleganya. Sebagai bukti apresiasi gurunya terhadap ilmu yang 

dimilikinya, Kyai Kholil Bangkalan justru menunjukkan rasa hormatnya 

terhadapnya dengan mengikuti pengajian yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari. 

Selain berkiprah di ranah pesantren, ia juga turut serta dalam upaya bela negara. 

Meski hidupnya akan segera berakhir, dia tidak pernah kehilangan semangat 

keberaniannya. Tebuireng sering dikunjungi oleh Bung Tomo dan Jenderal 

Soedirman, panglima tertinggi, yang meminta nasihatnya dalam perjuangan 

mengusir penjajah. 

Karena tekanan darah yang berlebihan, K.H. Hasyim Asy'ari meninggal 

dunia pada tanggal 25 Juli 1947 H atau pada tanggal 7 Juli Ramadhan 1366 M. Dari 

segi ilmu dan warisan, beliau merupakan kontributor besar dalam bidang 

pendidikan semasa hidupnya, khususnya dalam konteks pesantren. Ia diakui 

sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan 

negara, kegigihannya, serta semangatnya yang tak tergoyahkan dalam 

memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. 

Mbah Hasyim

Nyai Nafisah Abdullah

Nyai Nafiqoh

1. Hannah 6. Abdul Hafidz

2. Khoiriyah 7. Abdul Karim

3. Aisyah 8. Ubaidillah

4. Azzah 9. Masruroh

5. Abdul Wahid 10. M. Yusuf

Nyai Masrurah
1. Abdul Qodir 3. Khodijah

2. Fatimah 4. M. Yaqub



 

 
 

K.H. Abdul Wahab Hasbullah merencanakan pembentukan Jami'yah 

Nahdlatul Ulama pada tahun 1924, dan beliau langsung menyampaikan kabar 

tersebut kepada K.H. Hasyim Asy'ari, sekaligus memohon izin. Namun Hasyim 

Asy'ari tidak serta merta mengiyakan sebelum melaksanakan shalat istikharah 

untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT. 

B. Perjalanan Pendidikan K.H. Hasyim Asy’ari  

Kecerdasan K.H. Hasyim Asy'ari Ketika berusia tiga belas tahun mulai 

terlihat secara utuh. Dia dianggap memiliki bakat ilmiah yang memungkinkan dia 

untuk mengajar anak-anak di pesantren ketika dia masih relatif muda, dan ayahnya 

mempercayainya untuk melakukannya. Kecerdasan dan ketenaran beliau 

merupakan bawaan dari kandungan ibunya18. Selama perjalanan mencari ilmu, 

K.H. Hasyim Asy’ari memliki beberapa guru, diantaranya sebagai berikut; 

1) Syekh Mahfudz at-Tarmasi 

Syekh Mahfudz at-Tarmasi lahir di Tremas, Pacitan Jawa Timur pada 

tanggal 12 Jumadil Awal 1258 H / 1868 M. Syekh Mahfudz at-Tarmasi merupakan 

seorang ulama yang sangat terkemuka, karya – karyanya yang memuat pemikira – 

pemikiran dirinya masih dipelajari sampai saat ini. 

2) Syekh Nawawi al-Bantani 

Syekh Nawawi al-Bantani lahir di Banten Jawa Barat, pada tahun 1230 H / 

1813 M. Syekh Nawawi al-Bantani, mendalami ilmu di Jazirah Arab sejak Ia 

berusia 15 tahun, dirinya banyak belajar dari guru – guru yang ada disana sehingga 

dirinya dipanggil sebagai hamba ‘ilmu pengetahuan’. 

 

 

 

18 Dewi Erfiani. “K.H. Hasyim Asy’ari Dan Peranannya Dalam Membangun Organisasi 

Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1947”. Pendidikan dan Penelitian Sejarah vol 1, no. 2 (2020): h. 47.  



 

 
 

3) K.H Muhammad Khalil Bangkalan 

K.H Muhammad Khalil Bangkalan lahir di Bangkalan, Madura pada tanggal 

11 Jumadil Akhir 1835 M. sama seperti para ulama lainnya K.H Muhammad Khalil 

Bangkalan banyak menimbah ilmu di Makkah, sekembalinya dari Makkah Ia 

mengasuh pesantren Bangkalan dan K.H. Hasyim Asy’ari merupakan salah satu 

santri asuhan dirinya19. 

Santri belajar dari K.H. Ilmu Hasyim Asy'ari. Meskipun demikian, berkat 

kecerdasannya ia ditunjuk sebagai guru pengganti. Lingkungan pesantren mereka 

yang mempunyai kecerdasan luar biasa dikenal dengan sosok yang mempunyai 

ilmu ladunni yaitu kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada hamba yang 

merupakan pilihan-Nya. Ada seorang putra kyai yang selama kuliah terlihat malas 

belajar, tetapi prestasinya sangat istimewa. Pada hakikatnya putra kyai tersebut 

mempunyai ilmu ladunni yang jarang dimiliki oleh orang lain. 

KH. Hasyim Asy’ari dipekerjakan pada usia yang relatif muda untuk 

mengajar di sebuah pesantren, namun ia tidak pernah bosan belajar. Ia berinisiatif 

untuk belajar di berbagai pesantren guna memperluas ilmunya. K.H. Hasyim 

Asy'ari belajar selama tiga tahun di Pulau Garam, Bangkalan, Madura, sebelum 

melanjutkan pencarian ilmu pengetahuannya di Pulau Jawa pada tahun 1891. Ia 

menikah dengan Nyai Khadijah pada tahun 1892, namun hidupnya terputus ketika 

ia meninggal dunia di Mekkah. saat menunaikan ibadah haji bersama ayahnya Kyai 

Ya'qub dan K.H. Hasyim Asy'ari. 

Pada tahun 1893, K.H. Hasyim Asy’ari kembali lagi ke Mekkah ditemani 

oleh saudaranya, Anis yang kemudian juga meninggal disana. K.H. Hasyim Asy’ari 

mempunyai kesempatan untuk tinggal di Mekkah selama tujuh tahun untuk 

menunaikan ibadah haji, belajar ilmu agama dan bahkan bertapa di Gua Hira. Di 

 

19 Abdul Hadi, "KH. Hasyim Asy'ari Sehimpun Cerita, Cinta, dan Karya Maha Guru Ulama 

Nusantara". (Yogyakarta: DIVA Press, 2018): h. 22-24. 



 

 
 

sana beliau berguru pada Syekh Agmad Khatib dan Syekh Mahfudh at-Tarmisi, 

gurunya di bidang hadits. K.H. Hasyim Asy’ari juga mengajar di Mekkah, yang 

merupakan sebuah awal karir dalam mengajar di pesantren pertama beliau dan 

kemudian diteruskan ketika K.H. Hasyim Asy’ari kembali ke tanah air pada tahun 

190020. 

Syekh Sa'dullah al-Maimani, Syekh Umar Hamdan, al-Syihab Ahmad bin 

Abdullah, K.H. Wahab Hasbullah, K.H.R. Asnawi, K.H. Dahlan, K.H. Bisri 

Syansuri, dan K.H. Saleh, adalah murid K.H. Hasyim Asy'ari saat mengajar di 

Masjidil Haram. Setelah tinggal dan menuntut ilmu di Mekkah selama tujuh tahun, 

K.H. Hasyim Asy'ari akhirnya kembali ke negeri asalnya. Namun kali ini tidak 

seperti kepulangannya sebelumnya karena ia yakin modal keilmuan yang luas dan 

kompeten semasa di Mekkah sudah lebih dari cukup untuk mengabdi untuk agama 

dan bangsa yang dicintainya. 

C. Karya-karya K.H. Hasyim Asy’ari 

Pengalaman dan ilmu yang diperoleh K.H. Hasyim Asy'ari melalui 

perjalanannya belajar dari berbagai guru dan tempat, didokumentasikan dalam 

sejumlah buku/karya. Dirinya merupakan seorang penulis produktif yang banyak 

menerbitkan buku dalam bahasa Arab, khususnya dalam bidang Hadits, Fiqih, dan 

Tasawuf. Sebagian besar kitab-kitab dari K.H. Hasyim Asy’ari masih dikaji di 

berbagai pesantren, terutama pesantren-pesantren salaf (tradisional). Di antara 

karya-karya beliau yang berhasil didokumentasikan, terutama oleh cucu beliau 

yaitu K.H. Ishamuddin Hadziq sebagai berikut: 

1) Adabul A’lim wal Muta’alim. Kitab ini diadaptasi dari kitab Tadzkiratu al-

Sami’ wa al-Mutakallim karya Ibnu Jamaah al-Kinani. 

 

20Dewi Erfiani. “K.H. Hasyim Asy’ari Dan Peranannya Dalam Membangun Organisasi 

Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1947”. Pendidikan dan Penelitian Sejarah vol 1, no. 2 (2020): h. 48. 



 

 
 

2) Risalah Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama’ah (kitab lengkap). 

3) Al- Tibyan Fi Nahyi, ‘An Muqatha’ati Al-Arkam wa Al’-Aqarib Wa Al-

Ikhwan. 

4) Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li jam’iyyat Nahdlatul Ulama. 

5) Risalah Fi Ta’kid al-Akhdzi bi Madzhab al-A’immah al-Arba’ah. 

6) Mawai’idz. 

7) Arba’ina Haditsan Tata’allaqu bi Mabadi’I Jamiyyah Nahdlatul Ulama.  

8) An-Nur Al-Mubin Fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin. 

9) Ziyadah Ta’liqat. 

10) Al-Tanbihat Al-Wajibah Liman Yashna’ Al-Maulid bi Al-Munkarat. 

11) Dha’ul Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah. 

12) Risalah bi al-Jasus fi Ahkam al-Nuqus. 

13) Risalah Jami’atul Maqashid.  

14) Al-manasik al-shughra li qashid Ummu al-Qura21. 

Lewat karya-karya inilah kita mengetahui bahwa K.H. Hasyim Asy’ari 

adalah sosok yang tak pernah berhenti untuk terus belajar, lewat ketekunannya 

itulah dirinya mampu menghasilkan banyak karyanya bagi kemajuan pengetahuan 

dan bahkan beberapa kitabnya kerap kali menjadi acuan dalam menentukan 

kebijakkan terutama dalam fiqh  Islam.

 

21 Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. h. 31.  
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BAB III  

GERAKAN K.H. HASYIM ASY’ARI TERHADAP PERJUANGAN 

KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1926-1945 

A.  Gerakan Kemerdekaan K.H. Hasyim Asy’ari Pada Masa Pemerintahan 

Kolonial Belanda Tahun 1926-1942 

Sejak zaman kerajaan-kerajaan Indonesia, ketika mereka secara efektif 

menggunakan politik perang untuk merebut banyak kerajaan di seluruh nusantara, 

Belanda telah menjadi kekuatan kolonial di wilayah tersebut. Sumber daya alam 

dan sumber daya manusia di Indonesia telah berhasil dieksploitasi melalui 

penjajahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penjajah “mencuri” berbagai 

jenis tanaman dari Indonesia, khususnya rempah-rempah, dan memanfaatkannya 

untuk meningkatkan perekonomian negara-negara kolonial. Karena kebutuhan 

mereka sebagai budak dan pekerja paksa, penduduk Indonesia dikategorikan 

sebagai orang luar dan menduduki peringkat terendah di antara penduduk berkulit 

putih (Eropa) dan berkulit kuning (Tionghoa). 

Ketika Belanda pertama kali datang, mereka menjalankan penjajahan 

dengan mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, 

menyebabkan penderitaan dan kesakitan yang sangat pedih bagi rakyat Indonesia. 

Penolakan terhadap penjajah dimulai sejak kedatangan Belanda, terutama pada 

periode dimana rakyat berjuang dengan cara berperang secara langsung di bawah 

pimpinan seorang panglima perang.  

Para kaum Ulama dan santri turut hadir mewarnai perjuangan melawan 

penjajahan dari kolonialisme belanda, Perang Paderi, Perang Diponegoro, dan 

Perang Aceh, adalah perlawanan bersenjata santri terhadap imperialisme Belanda, 

yang berakibat pada serapan wilayah-wilayah tersebut di bawah kekuasaan Belanda 

dan menguatnya kekuasaan Belanda di seluruh nusantara. Pemerintah Belanda 



 

 
 

berusaha menerapkan sistem pertanian wajib sebagai upaya untuk menutupi 

kerugian yang ditimbulkan akibat perang tersebut, yang telah menghabiskan 

sumber daya mereka. Dimulai pada tahun 1830, regulasi ini akhirnya 

mendatangkan kekayaan bagi pemerintah Belanda sekaligus meninggalkan 

penduduk pribumi dalam kemiskinan.  

Pada masa kolonial, para ulama dan santrilah yang terus menerus menentang 

kolonialisme, sehingga meneruskan warisan perlawanan terhadap kolonialisme. 

Landasan tradisi perlawanan ini bukan hanya pembelaan terhadap pihak tertentu 

saja, tetapi juga penindasan dan gangguan terhadap pembentukan agama Islam oleh 

operasi kolonial Belanda. Sejumlah besar ulama-ulama terus melakukan 

perlawanan terhadap kolonialisme, yang berujung pada perang besar sepanjang 

sejarah, Perang Jawa Diponegoro. Selain kaum bangsawan, para cendekiawan dan 

santri dari seluruh Pulau Jawa menjadi pasukan Pangeran Diponegoro. 

Para santri ulama ini terus melakukan perlawanan setelah Pangeran 

Diponegoro ditahan. Dalam naskah Jawa dan Belanda, Carey menemukan 108 

Kyai, 31 Haji 15 Syekh, 12 Penghulu Yogyakarta dan 4 Kyai guru yang turut 

berperang bersama Diponegoro22. Mereka menyebar dan menciptakan benteng 

perlawanan dengan membangun masjid dan pesantren setelah Pangeran 

Diponegoro ditawan. jauh dari pusat tangsi Belanda. 

B.J. Boland  mencatat bahwa Kyai dengan “K” kapital merupakan 

pemimpin pesantren, yang memiliki kharisma, mereka juga menjadi pemimpin 

agama yang secara konsisten dalam melawan dominasi kolonial. Gerakan konsisten 

para Kyai ini membuat kolonialisme frustasi23. Konsep jihad Islam yang 

menganggap kolonialisme sebagi bagian dari perkara mungkar, sebenarnya 

 

22Royani, Ahmad. “Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 

Indonesia”. Islam Nusantara vol 2, no. 1 (2018): h. 124. 

23B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia (London: Springer, 1982), h. 7. 



 

 
 

menjadi faktor sikap ulama seperti ini terhadap kolonialisme. Dalam hal ini, 

merupakan tanggung jawab individu dan kolektif seluruh umat Islam untuk 

memberantasnya. Seperti dalam riwayat hadist berikut: 

“Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Siapa yang melihat 
kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 
rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya 
dan hal tersebut adalah selemah - lemahnya iman”. (Riwayat Muslim)24.  

Inilah kemudian menjadi landasan perjuangan ulama melawan 

kolonialisme. Metode para ulama mengorganisir gerakan dan perjuangan berbeda 

satu sama lain. Ada pula yang mengalami kesulitan dalam membangun tentara, 

organisasi, dan bahkan pendidikan Muslim. Mosaik ini mendukung gagasan bahwa 

umat Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan. Memang benar, 

kontribusi ulama terhadap perubahan signifikan dalam semangat jihad dianggap 

sebagai faktor yang membuat Indonesia bisa merdeka. Pergeseran ini memaksa 

gerakan Islam untuk mengadopsi bentuk yang organik, teratur, dan metodis, bukan 

bentuk yang serampangan. Ini sesungguhnya disebabkan oleh sugesti sakralisasi 

peperangan melawan penjajahan25. 

Berbeda dengan organisasi perlawanan sebelumnya yang menggunakan 

pertempuran frontal, gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda tetap 

menggunakan taktik alternatif hingga masa kebangkitan nasional. Era kebangkitan 

nasional ditandai dengan bangkitnya kembali nasionalisme, persatuan, dan 

semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tiga setengah abad penjajahan dan 

imperium Belanda memunculkan rasa nasionalisme tersebut. Kelompok 

 

24 Abdullah Haidhir, “Hadits Arba'in Nawawiyah”. (Maktab Dakwah dan Bimbingan 

Jaliyat Rabwah): h. 98. 

25Dinul Husnan. “Ulama, Islam, dan Gerakan Sosial-Politik : Reposisi Ulama dalam 

Gerakan Sosio-Politik Islam Indonesia”. Keislaman dan Kemasyarakatan vol 2, no. 1 (2017): h. 13. 



 

 
 

masyarakat Indonesia mulai bermunculan pada periode ini, menuntut perubahan 

akibat berlarut-larutnya masa penganiayaan dan penjajahan. 

Kemajuan utama pada masa ini adalah konsep-konsep organisasi baru dan 

penerapan konsep identitas yang lebih kompleks, yang mencakup pemeriksaan 

yang lebih menyeluruh terhadap konteks sosial, politik, agama, dan ekonomi. Tidak 

dapat disangkal bahwa kebijakan politik etis pemerintah Belanda-lah yang menjadi 

faktor penyebab dari perkembangan-perkembangan tersebut. 

Banyak organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial, 

pendidikan, dan ekonomi masyarakat luas muncul sebagai hasil dari perkembangan 

ini. Kebangkitan Islam yang dipimpin oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-

Afghani, yang masing-masing memiliki ideologi Pan-Islamisme dan reformasi 

pendidikan telah merambah dunia Islam, termasuk Indonesia, berdampak pada 

perkembangan tersebut. Meningkatnya jumlah jamaah haji yang berkunjung ke 

Mekkah dan pelajar yang belajar di Kairo menjadi penyebab utama penyebaran 

ideologi tersebut. 

Dalam waktu yang sama, para pemimpin nasionalis sekular juga muncul. 

Mereka menganggap Islam hanya memiliki sedikit nilai dalam usaha 

memerdekakan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Di antara mereka adalah Dr. 

Cipto Mangunkusumo dan Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang membentuk Budi 

Utomo pada 1908 yang diresmikan sebagai awal pergerakan nasional Indonesia26. 

Islam modernis dan Islam tradisional merupakan dua jenis kelompok politik 

keagamaan yang muncul pada masa itu. Gerakan Islam modernis berupaya 

menafsirkan kembali doktrin lama dengan memodifikasinya agar sesuai dengan 

tren kontemporer dalam sains, filsafat, dan sejarah. Di sisi lain, Islam tradisionalis 

 

26Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. h. 5-6. 



 

 
 

dicirikan sebagai pola pikir dan cara berperilaku yang sangat menjunjung tinggi 

tradisi dan konvensi yang telah ada selama bertahun-tahun. 

Secara etimologis, tradisionalis berarti kecenderungan untuk melakukan 

sesuatu yang telah dilakukan oleh pendahulu, dan memandang masa lampau 

sebagai otoritas dari segala bentuk yang telah mapan27. Di Indonesia, 

tradisionalisme Islam dikaitkan dengan interpretasi regional terhadap Islam dan 

dengan elit budaya tradisional yang tidak begitu tertarik untuk mengubah doktrin 

atau adat istiadat Islam. 

Kelompok Islam Tradisional di Indonesia adalah orang-orang yang dalam 

praktik keagamaannya, selalu mengikuti perjalanan sejarah dan gagasan para 

pendahulunya. Syariah, menurut Islam tradisionalis, telah dipahami dan diterapkan 

sebagai hukum Tuhan selama berabad-abad, dan telah tertanam di beberapa aliran 

pemikiran. 

Hasyim Asyari sebagai tokoh dari Islam tradisional membawa desain baru 

yang berbeda. desain ini patut dipandang aspiratif karena memiliki karakter yang 

tinggi terhadap budaya bangsa, karena karakter kompleksnya berbeda dengan 

ulama, kyai, dan tokoh politik pada masa itu, karena ia berperan sebagai tokoh 

politik nasional sekaligus ulama. Hasyim Asyari pada saat itu, termasuk tokoh yang 

memiliki pengaruh politik yang sangat besar28. 

Kesadaran politik Hasyim Asy'ari juga dibentuk melalui pengalaman 

pendidikannya. Komunitas pesantren sadar akan perjuangan yang dihadapi sehari-

hari masyarakat pribumi Islam akibat kolonialisme, meski kurikulumnya jarang 

menyentuh konsep-konsep politik atau permasalahan politik. Tiadanya 

pembicaraan ide – ide politik dalam kurikulum pesantren disebabkan oleh antara 

 

27Djohan Effendi. “Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi”. (Jakarta: Kompas, 2010), h. 

84.  

28 Zamaksari Dhofier. “Tradisi Pesantren”. (Jakarta. LP3S, 1994): h. 150. 



 

 
 

lain kebijakan kolonial untuk mengikis Islam politik  yang telah merosot sejak 

hegemoni imperialisme Barat di negara-negara muslim. Akan tetapi, karena para 

siswa terlibat mengajar dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, 

pesantren menjadi terlibat lebih aktif dalam persoalan - persoalan masyarakat29.  

Kebangkitan Syarekat Islam yang memusatkan upaya politiknya pada paruh 

pertama abad ke-20 juga ada kaitannya dengan Keterlibatan awal Hasyim Asy'ari 

dalam politik. Namun kontribusinya terhadap pertumbuhan Syarekat Islam lokal 

tampaknya kecil mengingat belum ada bukti nyata dari Afiliasi Hasyim Asy'ari 

dengan kelompok baru ini. Meskipun demikian, ada bukti secara tidak langsung 

bahwa beliau mendukung Syarekat Islam. Pertama, masa-masa awal 

perkembangannya, Syarekat Islam mengandalkan ulama untuk menarik dukungan 

dari tingkat lokal. Kedua, seseorang dapat mengkaitkan kontribusi beliau terhadap 

Syarekat Islam karena tidak melarang muridnya, khususnya Wahab Hasbullah, 

untuk aktif dalam pergerakan SI30.  

Salah satu kontribusi K.H. Hasyim Asy’ari terhadap SI adalah ketika Ia 

mengkonsentrasikan dirinya membina santri mengenai pengetahuan politik lewat 

”kelompok diskusi” secara periodik di Pesantren Tebuireng, Dimana pertemuan ini 

dihadiri oleh para alumni pesantren yang sudah terlibat dalam persoalan-persoalan 

kemasyarakatan. Lewat diskusi inilah tidak heran ketika banyak mantan murid 

tebuireng menjadi pemimpin informal masyarakat mereka baik di Jawa maupun di 

Madura dan sebagian aktif berpartisipasi dalam pengembangan SI terutama di 

Tingkat lokal31. 

 

29 Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. 

(Yogyakarta: LKIS, 2013): h. 93-94. 

30 Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. 

(Yogyakarta: LKIS, 2013): h. 97-98. 

31 Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. 

(Yogyakarta: LKIS, 2013): h. 98-99. 



 

 
 

Untuk menjunjung hak-hak umat Islam tradisional, Kyai Haji Wahab 

Chasbullah mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 dengan persetujuan dan 

dukungan dari KH. Hasyim Asy’ari, kyai paling dihormati di Jawa Timur. Kyai 

tradisional pedesaan Jawa Timur lainnya, yang sebagian besar dipimpin oleh 

kerabat Hasyim Asy’ari, bergabung dengan NU. Meski NU berkembang, namun 

intinya tetap berada di Jawa Timur. Kelompok ini mempromosikan pendidikan 

Islam tradisional, membantu masyarakat kurang mampu, dan usaha bisnis. Pada 

tahun 1942, organisasi ini mempunyai 120 cabang di Jawa dan Kalimantan Selatan, 

yang sebagian besar anggotanya adalah pedagang32. 

Terdapat kesamaan antara Nahdlatul Ulama dengan kelompok Islam 

modern pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia. Tujuan Nahdlatul 

Ulama adalah mengembalikan kedaulatan umat Islam sebagai mayoritas. Selain itu, 

Nahdlatul Ulama berupaya menerapkan syariah Islam. Kebangkitan Nahdlatul 

Ulama merupakan jawaban terhadap Politik Kristenisasi penjajah pemerintah 

kolonial Belanda yang berusaha menegakkan Hukum Barat33. 

K.H. Hasyim Asy’ari pada Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin 

mengajak para ulama untuk mengensampinkan perbedaan – perbedaan dan 

mengakhiri fanatisme golongan mereka (ta’assub), melupakan cacian dan hinaan 

pada yang lain serta menjaga persatuan umat34. Kaum modernis yang diundang ke 

Kongres NU, seperti Wondoamiseno dari Syarekat Islam dan K.H. Mas Mansur 

dari Muhammadiyah tergerak dengan ajakan ini. Kemudian, untuk 

mengoordinasikan upaya mereka dan mempertemukan organisasi-organisasi Islam 

untuk menghadapi kepentingan atau ancaman bersama, mereka membentuk badan 

 

32 M. C. Ricklefs. “Sejarah Indonesia Modern 1200-2008”. h. 382. 

33 Ahmad Mansyur Suryanegara. “Api Sejarah”. (Juli: PT. Grafindo Media Pratama, 2013): 

h. 469.  

34 Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. 

(Yogyakarta: LKIS, 2013): h. 114. 



 

 
 

federasi. Kelompok yang dikenal dengan nama MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) 

lahir pada 18 September 1937. 

Federasi ini mempertemukan tiga belas organisasi Islam yang memiliki 

tujuan yang sama untuk menentang politik Islamofobia Belanda. Di dalam MIAI, 

umat Islam modernis juga tampak mengakui otoritas ulama dengan menjadikan 

perwakilan NU, K.H. Hasyim Asy'ari, sebagai pemimpin badan legislatif. 

Pada akhir 1930-an ketika Belanda diserang oleh tentara Nazi Jerman yang 

akhirnya menaklukkan Kerajaan Belanda. Semua pemimpin nasional Indonesia 

melihat kesempatan yang langka ini sehingga mereka menganggap persatuan di 

antara mereka adalah sangat penting. Sehingga, para pemimpin muslim yang 

tergabung dalam MIAI mulai bekerjasama dengan para pemimpin nasionalis 

sekular. MIAI bergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang 

menuntut adanya parlemen yang representatif bagi bangsa Indonesia (Indonesia 

berparlemen). Kondisi ini mendorong para pemimpin NU, khususnya K.H. Hasyim 

Asy'ari untuk terlibat dalam politik35. Namun ide tentang pembentukan parlemen 

Indonesia tidak direspon oleh pemerintah Belanda. 

Gerakan kemerdekaan yang dibangun oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada masa 

pemerintahan kolonial Belanda memberikan pengaruh yang besar terhadp 

perjuangan kemerdekaan saat itu, K.H. Hasyim Asy’ari lewat Pendidikan 

pesantrennya mampu menanmkan semnagat persatuan dan rasa nasionalisme 

kepada santri-santrinya dalam melawan para penjajah, kepada pribumi dirinya 

memantik api perjuangan lewat seruan-seruan jihadnya. 

Bahkan Konsep persatuan yang di gagasnya dapat menyatukan kelompok 

yang mempunyai pandangan yang tidak sama, untuk saling bersatu dalam melawan 

 

35 Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. 

(Yogyakarta: LKIS, 2013): h. 118-119. 

 



 

 
 

ketidakadilan dari kebijakan kebijakan yang dikeluarakn oleh pemerintah kolonial 

Belanda. 

B. Gerakan K.H. Hasyim Asy’ari Pada Masa Pemerintahan Jepang Tahun 

1942-1945 

Seiring dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno 

dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, pendudukan Jepang di 

Indonesia yang berlangsung pada tahun 1942 hingga tanggal 17 Agustus 1945 resmi 

berakhir. Jepang terlebih dahulu menaklukkan Tarakan, Kalimantan Timur, 

sebelum melanjutkan ke wilayah lain di Indonesia dan dalam waktu singkat, 

menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. 

Ketika Nazi Jerman menginvasi Belanda pada Mei 1940, Perang Dunia 

Kedua baru saja dimulai. Pada bulan Juli, Hindia Belanda mengeluarkan status 

waspada dan mulai mengirimkan barang ke AS dan Inggris, bukan ke Jepang. 

Setelah gagal mengamankan pasokan bahan bakar pesawat melalui negosiasi pada 

bulan Juni 1941, Jepang memulai penaklukannya di Asia Tenggara pada bulan 

Desember tahun yang sama. Sebuah partai di Sumatra menerima dukungan Jepang 

untuk mencoba melakukan revolusi melawan kendali Belanda di bulan yang sama. 

Pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkemborgh 

Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi Tentara 

Hindia Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara Pemerintah 

Hindia Belanda dengan pihak Tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan 

Jenderal Imamura. Imamura menyatakan bahwa Belanda harus menandatangani 

pernyataan menyerah tanpa syarat. Letnan Jenderal ter Poorten, mewakili Gubernur 

Jenderal menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan demikian 

secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada 

di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Hari itu juga, tanggal 9 Maret 



 

 
 

Jenderal Hein ter Poorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda 

untuk menyerahkan diri kepada seluruh tentara Hindia belanda untuk menyerahkan 

diri kepada balatentara Kekaisaran Jepang.36 Pada awal masa kolonialisme Jepang, 

Jepang menunjukkan belas kasihan terhadap sejumlah skema, termasuk salah 

satunya di bidang pendidikan yang menawarkan beasiswa kepada pelajar Indonesia 

untuk belajar di Jepang guna meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. 

Khususnya bagi umat Islam sebagai landasan gerakan berskala besar yang 

direncanakan dengan cermat, Jepang berupaya untuk menarik perhatian dengan 

mendorong umat Islam untuk melakukan perjalanan ke Mekah, membangun masjid 

di ibu kota negara mereka, dan yang paling menarik menjadi tuan rumah konferensi 

Muslim di Tokyo. 

Jepang datang mengaku sebagai saudara tua Indonesia dan akan 

menyelamatkannya dari penjajahan Belanda ketika sampai di sana. Strategi ini 

dinilai cukup berhasil karena Jepang mampu menguasai Indonesia tanpa 

menghadapi perlawanan yang keras dari pribumi saat itu. Namun,  setelah 

memberlakukan seikerei. 

Sebuah kebiasaan atau tradisi yang dikenal sebagai seikerei berakar pada 

budaya Jepang. Ini berarti menghadap matahari dan membungkukkan tubuh 

setengah badan. Hal ini dilakukan pada pagi hari saat matahari telah terbit 

sepenuhnya. Tentu saja, perilaku ini sangat bertentangan dengan teologi dan 

keyakinan umat Islam yang percaya bahwa Allah SWT lah yang harus disembah. 

Menyembah manusia merupakan bentuk kemaksiatan kepada Tuhan. 

Menurut K.H. Hasyim Asy'ari, perilaku seikerei tersebut tidak menghormati 

budaya Indonesia dan merupakan kesyirikan. Ada yang berpendapat bahwa konflik 

antara kaum Islam dan Jepang pertama kali muncul akibat kebijakan seikerei ini. 

 

36Alvin Noor Sahab. “Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945)”. Indo-

Islamika vol 4, no. 2 (2014): h. 180. 



 

 
 

Kebijakan seikerei menjadi penyulut api perlawanan terhadap Jepang, pada masa 

pendudukan Jepang itulah agresifitas perjuangan K.H. Hasyim asy’ari semakin 

terlihat. Perlawanannya memaksa Jepang untuk segera mengambil tindakan untuk 

menangkap K.H. Hasyim Asy’ari. Setelah penangkapannya, dirinya menghabiskan 

enam bulan di balik jeruji besi, karena Ia dan sekutunya menolak melakukan 

seikerei yang dianggap menyesatkan. 

Memang benar masalah Seikerei sangat mencengangkan. Hal ini tidak 

hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut umat Islam, tetapi juga 

menandai dimulainya ketidakpercayaan dan permusuhan terhadap pemerintah 

Jepang yang memaksakan kehendaknya. Ketegasan Hasyim Asy'ari dalam 

mengeluarkan fatwa haram terhadap seikerei dimaknai sebagai penghasutan dan 

permusuhan terang-terangan terhadap Jepang oleh sebabnya Itulah dia dan Kyai 

Ahmad Shiddiq akhirnya dijebloskan ke penjara. Namun karena Jepang 

mendapatkan tekanan dan penentangan dari kaum muslimin, akhirnya K.H. Hasyim 

Asy’ari dan kyai Ahmad Shiddiq dibebaskan pada tanggal 18 Agustus 1942.37 

Lewat tragedi ini rasa solidaritas bangkit dari kalangan pemimpin pesantren 

sejumlah besar kyai dan santri, khususnya Tebuireng, meminta agar mereka 

dimasukkan ke penjara bersama-sama sebagai bentuk solidaritas karena mereka 

tidak lagi menoleransi pemenjaraan pemimpin mereka. 

Penolakan KH. Hasyim Asy'ari ini menunjukkan bahwa ia akan bertindak 

tanpa ragu-ragu membela agama dan negara dari ancaman para penjajah, seperti 

yang dilakukan oleh penjajah Belanda dan Jepang. Seperti telah disebutkan 

sebelumnya, salah satu gagasan KH. Hasyim Asy”ari dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, mengacu pada ilmu cinta tanah air. Menurut K.H. Hasyim Asy'ari, 

pengabdian seseorang terhadap negaranya harus ditunjukkan dengan dedikasinya 

 

37Yusrianto. “Pemikiran Politik dan Perjuangan K.H. Hasyim Asy’ari Melawan 

Kolonialisme”. Agama dan Hak Azazi Manusia vol 3, no. 2 (2014): h. 273.  



 

 
 

dalam memerangi kejahatan. Kita harus melawan segala bentuk ketidakadilan yang 

melemahkan keadilan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Rasa 

patriotisme inilah yang memotivasi K.H. Hasyim Asy'ari untuk melawan 

kolonialisme. 

Meski mendapat pelatihan politeisme, umat Islam di Indonesia tetap 

menunjukkan perlawanan keras dan lunak. Namun Jepang juga menyadari bahwa 

umat Islam di Indonesia sulit dikendalikan. 

Umat Islam mempunyai dua sikap yang berbeda dalam perang, sikap tegas 

yang diambil oleh individu ulama dan sikap lunak yang diambil oleh para pemimpin 

Islam melalui organisasi. Pemberontakan lokal dipicu oleh tindakan keras pendeta 

tertentu, seperti yang dilakukan Tengku Abdul Jalil di Aceh, Ia mengatakan bahwa 

Jepang lebih buruk daripada Belanda. Perang pun terjadi pada bulan Agustus 

194238. Kita dapat menarik kesimpulan dari pemberontakan-pemberontakan ini 

bahwa motivasi pemberontakan terutama adalah untuk menjaga agama, bukan 

untuk memprotes kebrutalan dan kekejaman Jepang. 

Selain itu, pola pikir para cendekiawan dan pemimpin Muslim, yang telah 

diinstruksikan oleh Jepang untuk mendirikan organisasi desain Jepang dengan 

tujuan menjadi alat untuk mencapai tujuannya, namun pada akhirnya hal yang 

terjadi adalah kebalikan dari apa yang telah diharapkan oleh pemerintah Jepang. 

Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan, menyebarkan Islam, dan melawan 

pengaruh Shinto yang dipupuk Jepang, umat Islam di Indonesia memanfaatkan 

organisasi-organisasi yang didirikan Jepang untuk membentengi solidaritas 

mereka. 

Ira M. Lapidus menjelaskan, beberapa fungsi administrasi dan kemiliteran 

yang diberikan kepada golongan Islam turut memperkuat kekuatan politik dan 

 

38Alvin Noor Sahab. “Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945)”. Indo-

Islamika vol 4, no. 2 (2014): h. 181. 



 

 
 

memperluas massa untuk aksi muslim selanjutnya. Tiga hal yang dapat disebutkan 

dibentuknya Kantor Urusan Agama Islam (shumubu), didirikannya Masyumi dan 

pembentukan Hizbullah.39 

Sebagai pengganti MIAI, Jepang membentuk organisasi baru yaitu 

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) tanggal 22 November 1943 dan 

diberi status hukum pada tanggal 1 Desember 1943 yang diketuai K.H. Hasyim 

Asy’ari. Masyumi semakin kokoh ketika tanggal 1 Agustus 1944, pemerintah 

Jepang mengeluarkan pengumuman reorganisasi shumbu bertujuan agar semua 

masalah keagamaan yang dirasakan penting dapat diatur dengan mudah. 

Konsekuensi reorganisasi ini, Husein Djajadiningrat kepala shumbu mengundurkan 

diri lalu diganti oleh K.H. Hasyim Asy’ari dari Masyumi. Dengan demikian, 

kegiatan ke-agamaan ke-Islaman di bawah kontrol elit muslim.40 

Tujuan Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi satu 

golongan nasionalis guna merangkul rakyat Indonesia, khususnya pemimpin Islam. 

Pada zaman Jepang akhir tahun 1944 dibentuklah Hizbullah, yaitu sejenis 

organisasi militer bagi pemuda-pemuda muslim Indonesia.41 K.H. Zainul Arifin 

dipercaya menjadi ketua panglima Hizbullah dengan tugas utamanya 

mengkoordinasi pelatihan-pelatihan semi militer, K.H. Zainul Arifin adalah salah 

satu utusan dari Nahdlatul Ulama dalam kepengurusan Masyumi. Diantara 

pemimpinnya terdapat Muhammad Roem, Anwar Tjokro Aminoto, Jusuf Wibisono 

dan Prawoto Mangkusaswito yang kemudian dikenal politikus-politikus terkenal. 

 

39Alvin Noor Sahab. “Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945)”. Indo-

Islamika vol 4, no. 2 (2014): h. 182. 

40Alvin Noor Sahab. “Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945)”. Indo-

Islamika vol 4, no. 2 (2014): h. 182. 

41Alvin Noor Sahab. “Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945)”. Indo-

Islamika vol 4, no. 2 (2014): h. 182. 



 

 
 

Jadi seluruh masa pendudukan Jepang ini, ternyata umat Islam telah memperoleh 

keuntungan-keuntungan besar. 

Pada pemerintahan Jepang, K.H. Hasyim Asy’ari memiliki beberapa jabatan 

strategis dalam organisasi semi militer dan organisasi militer yang dibawahi loleh 

pemerintah Jepang, diantaranya adalah, Jawa Hokokai (sebelummnya  PUTERA) 

atau Kebaktian Rakyat Jawa, Pembela Tanah Air (PETA), dan Hizbullah (Tentara 

Allah). Ketiga organisasi militer inilah yang nantinya akan menjadi bagian dari 

Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan memegang peran penting pada saat 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Pada bulan Oktober 1943, pihak Jepang membentuk organisasi pemuda 

Indonesia yang paling berarti, yaitu PETA (Pembela Tanah Air). Organisasi ini 

merupakan suatu tentara sukarela bangsa Indonesia. Pada akhir perang, anggotanya 

berjumlah 37.000 orang di Jawa, 1.600 di Bali, dan sekitar 20.000 orang di 

Sumatera (dimana organisasi ini biasanya dikenal dengan nama Jepangnya, 

Giyugun, 'prajurit-prajurit sukarela'). Disiplin Peta sangat ketat dan ide - ide 

nasionalis Indonesia dimanfaatkan dalam indoktrinasi42. K.H. Hasyim Asy’ari 

menjadi penasehat para prajurit PETA unutk mempersiapkan perang karena Allah, 

bukan karena harta dan sebagainya43 

Pada bulan Januari 1944, Putera digantikan oleh suatu gerakan rakyat yang 

baru dalam rangka mencari suatu organisasi atap yang lebih memuaskan guna 

memobilisasi penduduk Jawa. Jawa Hokokai, “persatuan kebaktian Jawa”,  

didirikan bagi setiap orang yang berusia lebih dari empat belas tahun. Gunseikan 

menjadi ketua persatuan tersebut, sedangkan Sukarno dan Hasjim Asjari dijadikan 

 

42 M. C. Ricklefs. “Sejarah Indonesia Modern 1200-2008”. h. 435 

43 Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. h. 130.  



 

 
 

penasihat utamanya, sementara pengelolaannya diserahkan kepada Hatta dan 

Mansur44. 

Tentara Hizbullah, berdiri pada 4 Desember 1944 di Singosari - Malang. 

Laskar ini merupakan tentara santri yang terdiri dari para pemuda muslim yang taat, 

yang berusia antara 18 - 21 tahun. Awalnya dikomandani oleh Masyumi, pasukan 

ini terdiri dari prajurit-prajurit yang berperan penting bagi Masyumi pada awal 

kemerdekaan. Anggota laskar ini diambil dari berbagai organisasi dan kelompok 

Islam. Namun dalam hal ini, pemuda pesantren dan Anggota Ansor Nahdlatul 

Ulama (ANU) lah pemasok paling besar dalam keanggotaan Hizbullah45. 

Awal mula didirikanya laskar Hizbullah adalah untuk menjadi kekuatan 

cadangan dari pasukan PETA (Pembela Tanah Air). Sebab kala itu, Jepang yang 

telah memberi restu pada tokoh-tokoh Muslim untuk membentuk kekuatan militer, 

sedang terdesak akibat konfrontasi dari sekutu. Kyai Hasyim Asy’ari yang saat itu 

menjadi pimpinan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) telah menjadi 

pioneer utama penyemangat para pejuang kelaskaran. Bahkan beliau sendirilah 

yang memberikan wejangan dan penggemblengan kepada para pejuang laskar. 

Setiap malam mereka digembleng di pesantren Tebuireng dengan diberikan 

amalan-amalan, doa – doa, wirid wirid, sampai ritual pemberangkatan yang sangat 

sakral. Bagi kaum pesantren barokah KH. Hasyim Asy’ari merupakan motivasi 

yang besar46. 

Perdana Menteri Jepang Kunaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada 

bangsa Indonesia dalam pidatonya pada 7 September1944. Sehubungan dengan ini, 

pemimpin Kongres muslim Sedunia, Syaikh Muhammad al-Amin al-Husaini dari 

 

44 M. C. Ricklefs. “Sejarah Indonesia Modern 1200-2008”. h. 436 

45 Ono Rusyono, “Pemikiran Politik Keagamaan Hasyim Asyari Tahun 1926-1946 M”. h. 

46. 

46 Muhammad Wahid Husain, “Konsepsi Persatuan Kebangsaan Menurut Pemikiran KH. 

Hasyim Asy’ari”. (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021). h. 35-36. 



 

 
 

Palestina, mengirimkan surat kepada duta besar berkuasa penuh Jepang untuk 

Jerman yang berisi desakan kepada Jepang agar segera melaksanakan janji 

kemerdekaannya terhadap bangsa Indonesia. Salinan surat ini dikirimkan kepada 

K.H. Hasyim Asy’ari yang kemudian menyelenggarakan pertemuan Masyumi pada 

12 Oktober 1944 khusus membicarakan masalah ini. Pertemuan ini menghasilkan 

resolusi pada pemerintah Jepang yang menyatakan bahwa umat Islam siap: 

1. Mempersiapkan umat Islam Indonesia agar mampu dan siap menerima 

kemerdekaan Indonesia dan agama Islam. 

2. Mengaktifkan kekuatan umat Islam Indonesia untuk memastikan 

terlaksananya kemenangan final dan mengatasi setiap rintangan dan serangan 

musuh yang mungkin berusaha menghalangi kemajuan kemerdekaan 

Indonesia dan agama Islam. 

3. Bertempur dengan sekuat tenaga 38u bal38 Jepang Raya di jalan Allah untuk 

mengalahkan musuh. 

4. Menyebarkan resolusi ini kepada seluruh tantara Jepang di Indonesia dan 

kepada segenap bangsa Indonesia47. 

Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh tentara 

Amerika membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, hal ini terjadi 

karena kedua kota tersebut merupakan titik vital pagi pasukan kekaisaran jepang, 

dimana Hiroshima merupakan tempat produksi alat-alat perang sekaligus menjadi 

tempat pertemuan militer dan Nagasaki adalah tempat pangkalan kapal serta pusat 

industri pertahanan laut. Akibat dari kekalahan Jepang, Pasukan sekutu melihat 

kesempatan untuk menjajah kembali terhadap Indonesia, sebagai bekas jajahan 

jepang. 

 

47 Lathiful Khuluq. “Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy’ari”. h. 31. 



 

 
 

Namun para pejuang Indonesia tahu betul bahwa sejarah bangsanya belum 

selesai. Pada akhirnya, Sukarno dan Hatta diculik oleh para pejuang kemerdekaan 

demi mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia 

diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan 

diproklamirkan, pasukan sekutu segera bergerak masuk. Penentangan masyarakat 

terhadap mempertahankan kemerdekaan dipicu oleh masuknya tentara sekutu. Di 

mana-mana terjadi konfrontasi fisik antara orang-orang yang selamat dari Jepang, 

Belanda, dan sekutunya, Inggris, dan rakyat Indonesia. 

Bahkan pada bulan September 1945, ketika orang-orang Belanda baru saja 

mendarat di Surabaya dengan kapal perang Inggris, arek-arek Surabaya segera 

menyambut mereka dengan bentrokan fisik. Situasi menjadi genting, dimana-mana 

terjadi bentrokan48.  

Pada saat itu, untuk merespon situasi yang membahayakan kedaulatan tanah 

air, PBNU kemudian membuat undangan kepada para konsul NU di seluruh Jawa 

dan Madura. Hasyim Asyari pada saat itu langsung memanggil KH. Wahab 

Chasbullah, Kyai Bisri Syamsuri dan para Kyai lainnya untuk mengumpulkan para 

Kyai se Jawa dan Madura. Sehingga terjadilah pertemuan di Bubutan-Surabaya, 

tepatnya di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) pada tanggal 21-22 Oktober 

1945 itu, yang dipimpin langsung oleh Hasyim Asyari, yang berhasil mengeluarkan 

resolusi Jihad Fisabilillah yang sangat penting bagi sejarah kemerdekaan 1945. 

Setalah rapat darurat tersebut menemukan titik temu. Pada 23 Oktober, Hasyim 

Asyari atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendeklarasikan sebuah seruan 

Jihad fi Sabilillah yang belakangan dikenal sebagai resolusi Jihad49. Isi Resolusi 

Jihad itu: 

 

48Ono Rusyono, “Pemikiran Politik Keagamaan Hasyim Asyari Tahun 1926-1946 M”, 

Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, 2012), h. 57. 

49Gugun EL Gyaine. “Jihad Paling Syar’i”. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010): h. 74.   



 

 
 

1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 

1945.wajib dipertahankan. 

2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela 

dan diselamatkan, meskipun meminta pengorbanan harta dan jiwa. 

3. Musuh-musuh republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan 

membonceng tugas-tugas tentara sekutu (Amerika- Inggris) dalam hal 

tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan 

politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. 

4. Islam, terutama warga NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan 

kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. 

5. Kewajiban tersebut adalah Jihad yang menjadi kewajiban bagi tiap-tiap 

orang Islam (Fardlu ain) yang berada dalam jarak radius 94 km. Adapun 

bagi mereka yang berada di luar jarak tersebut, berkewajiban membantu 

saudara-saudaranya yang berada dalam jarak 94 km tersebut, dan hukumnya 

fardlu kifayah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 1.4 Naskah Resolusi Jihad 

 



 

 
 

 

Kemudian Resolusi Jihad bergema di Madura dan Jawa, khususnya di 

Surabaya. Di mana-mana terdapat keinginan yang kuat untuk berjihad melawan 

Sekutu dan NICA; Pesantren menjadi tempat persembunyian Sabilillah dan 

Hizbullah. Karena itu resolusi jihad NU telah memberikan semangat bagi 

berkobarnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kini dikenal 

sebagai hari Pahlawan50. Sampai hari ini di kalangan kaum nahdiyin masih 

konsisten dalam menjaga spirit Resolusi Jihad sebagai jalan untuk terus merawat 

persatuan   dan menjaga kedaulatan NKRI.

 

50Choirul Anam. “Pertumbuhan dan perkembangan NU”. (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 

2010): h. 131.   
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BAB IV 

DAMPAK GERAKAN K.H. HASYIM ASY’ARI TERHADAP 

PERJUANGAN KEMERDEKAAN Indonesia 1926-1945 

A. Nahdlatul Ulama Sebagai Kekuatan Umat 

Kepentingan bangsa dan negara selalu diutamakan oleh Nahdlatul Ulama 

(NU) yang mendasarkan segala keputusannya pada syariat dan prinsip Islam serta 

nilai-nilai keindonesiaan dan rasa nasionalisme yang kuat. Terbukti bagaimana 

lahirnya Nahdlatul Ulama dan betapa pentingnya peranannya dalam 

mempertahankan keutuhan NKRI dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

NU di bawah kepemimpinan K.H. Hasyim Asy'ari, sangat mendukung 

nasionalisme dan cita-cita kebangsaan yang berlandaskan syariat Islam 

Ahlussunnah Wal Jama'ah. 

Peranan Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada 

keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-2 di Banjarmasin pada tahun 1936, yang 

memutuskan bahwa kedudukan Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Dar’ al-Salam, 

yang menegaskan keterikatan Nahdlatul Ulama dengan nusa-bangsa. Meskipun 

disadari peraturan yang berlaku tidak menggunakan Islam sebagai dasarnya, akan 

tetapi Nahdlatul Ulama tidak mempersoalkan, karena yang terpenting adalah umat 

Islam dapat melaksanakan syariat agamanya dengan bebas dan aman.51 

Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, perjuangan jihad ulama mengusir 

penjajah Belanda sesungguhnya merupakan ajakan bertindak berdasarkan prinsip-

prinsip Islam, yang harus diikuti oleh setiap umat beriman karena rasa syukurnya 

kepada Allah SWT. Jihad para ulama dan santrinya adalah jihad fi sabilillah, atau 

jihad bela negara, sebagai wujud rasa cinta tanah air. Sebab umat Islam mempunyai 

 

51Amin Farih. “Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan 

Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sosial Keagamaan vol 
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tugas keagamaan yang antara lain membela dan menegakkan NKRI sesuai syariat 

Islam. 

K.H. Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa jihad adalah praktik Islam yang 

signifikan dan berharga dengan banyak manfaat. Wajar jika seorang muslim 

mempunyai kewajiban untuk berjihad jika diserang oleh orang kafir. Oleh karena 

itu, untuk melawan penjajah Belanda, K.H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa 

jihad membela tanah air Indonesia, yang diwajibkan bagi setiap orang yang berada 

di wilayah Indonesia yang diserbu musuh Belanda, penjajah kafir. Sebagaimana 

firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 190: 

الْمُعْتدَِيْنَ  يحُِب   لَ  اٰللَّ  انَِّ  تعَْتدَُوْا   وَلَ  يقَُاتلِوُْنَكُمْ  الَّذِيْنَ  اٰللِّ  سَبيِْلِ  فِيْ  وَقاَتِلوُْا  

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan 
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas”. 

Nahdlatul Ulama (NU) sepakat bahwa jihad melawan penjajah Belanda 

wajib berlandaskan Al-Qur'an di atas. Di sini, pimpinan NU khususnya K.H. 

Hasyim Asy'ari yang menjabat sebagai komandan organisasi tersebut 

menggerakkan masyarakat melalui fatwa jihad yang berdampak pada perang 

kemerdekaan pada 22 Oktober 1945. 

K.H. Hasyim Asy’ari dan sejumlah ulama di kantor NU Jawa Timur 

mengeluarkan keputusan resolusi jihad itu, karena itulah K.H. Hasyim Asy’ari 

diancam hendak ditangkap Belanda. Namun K.H. Hasyim Asy’ari tidak bergeming, 

dia memilih bertahan mendampingi laskar Hizbullah dan Sabilillah melawan 

penjajah. Bahkan ketika Bung Tomo meminta K.H. Hasyim Asy’ari mengungsi dari 

Jombang, dia berkukuh bertahan hingga titik darah penghabisan, sampai muncul 

sebuah kaidah (rumusan masalah yang menjadi hukum) populer di kalangan 



 

 
 

kelompok tradisional NU yakni hubbu al-watan min al-iman (mencintai tanah air 

adalah bagian dari iman).52 

Ketika Dinasti Ottoman di Turki runtuh, Hasyim Asy'ari sedang menuntut 

ilmu di Mekkah. Suatu ketika, K.H. Hasyim Asy'ari mengumpulkan teman-

temannya dan berdoa di hadapan Multazam, bersumpah akan membela bendera 

Islam dan menentang segala bentuk kolonialisme. K.H. Hasyim Asy'ari dipenjara 

pada masa penjajahan Jepang karena sikapnya yang anti kolonial. Budaya saikerei 

yang menghormati Kaisar Jepang Tenno Heika dengan membungkuk 90 derajat ke 

arah Tokyo setiap pagi sekitar pukul 07.00 WIB, diperkenalkan ke Jepang pada saat 

itu. Budaya ini wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat, baik pelajar, pekerja, 

pegawai pemerintah, hingga buruh. Hal ini bahkan berlaku di pesantren. 

Namun K.H. Hasyim Asy'ari tidak setuju, menganggapnya haram dan 

pelanggaran berat. Bahkan bagi Kaisar Tenno Haika yang dianggap sebagai 

keturunan Dewa Langit (Dewa Amaterasu), dilarang membungkukkan badan 

seperti ruku’ hanya untuk tujuan beribadah kepada Allah. 

Begitulah pola pikir NU yang gigih menentang segala bentuk kolonialisme 

yang diamanatkan undang-undang karena perintah agama. Hal ini sejalan dengan 

perjuangan para ulama terdahulu yang secara konsisten menetapkan hukum jihad 

sebagai cara untuk mengusir penjajah Belanda. Hal ini didukung oleh pernyataan 

ulama Palembang, Syekh Abd al-Shamad al-Palimbany, bahwa sia-sia berperang 

melawan orang-orang kafir. -Muslim diserang oleh orang-orang kafir. Merupakan 

kewajiban setiap penduduk untuk melindungi wilayahnya dengan kemampuan 

terbaiknya. Pada kenyataannya, setiap orang harus melakukan jihad dengan 

kemampuan terbaiknya jika diwajibkan, termasuk perempuan, anak-anak, dan 

 

52Amin Farih. “Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan 

Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sosial Keagamaan vol 

24, no. 4 (2016): h. 260.  



 

 
 

masyarakat kurang mampu. Ketika tentara menyerang pasukan musuh di medan 

perang, mereka tidak diperbolehkan melarikan diri. 

Menurut KH. Haji Hasyim Asy'ari, setiap warga masyarakat berkontribusi 

dalam jihad sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, antara lain memberikan 

tempat tinggal bagi para mujahidin atau merawat harta benda dan kerabatnya yang 

terlantar saat konflik. Ketika NU dan mayoritas ulama Indonesia mengeluarkan 

fatwa jihad melawan penjajah Belanda, mereka menunjukkan pandangan seperti 

itu. 

B. Perang 10 November 

Surabaya, kota terbesar kedua setelah Jakarta, adalah kota yang sangat 

beragam. Pengelompokan sosial termasuk kaum priyayi, intelektual, kelompok 

Islam, kelompok sosialis kiri, rakyat jelata, dan lain sebagainya ada di kota ini. 

Fondasi sejarah Islam tradisional yang paling kuat ditemukan di Jawa Timur dan 

Surabaya sehingga wilayah ini menjadi basis utama pesantren-pesantren. 

Sejak berdirinya NU hingga revolusi kemerdekaan, kantor pusatnya 

berlokasi di Surabaya. Jawa Timur mengirimkan perwakilan terbanyak ketika 

Jepang melatih perwira Hizbullah di Jawa dan Madura. Panglima Hizbullah yang 

bersekolah di pesantren atau Kyai memberikan dampak terhadap bawahannya serta 

wilayah tempat tinggalnya. Selain warga Surabaya, warga kota tetangga seperti 

Gresik, Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, Bondowoso, Ponorogo, Mojokerto, Malang, 

Madura, Cirebon, dan Bandung juga berperan sebagai pejuang serta relawan. 

Gerakan Hizbullah dan Sabilillah memberikan bukti sejarah yang tak 

terbantahkan dalam mendukung Republik Indonesia.. Diantara mereka muncul 

tokoh seperti, K.H. Masykur dan K.H. Zainul Arifin, K.H. Muhammad Hasyim 

Latief, dan K.H. Munasir Ali, K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Masykur yang terlibat 

secara intens proses terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia bersama 



 

 
 

Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Kahar Muzakkar, Mas Mansyur, dan 

lainnya.53 

Pemerintah Republik Indonesia tidak terlalu melakukan perlawanan 

terhadap tindakan NICA dan Tentara Jepang setelah mereka mendarat pada tanggal 

29 September 1945 di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Sumatera. Merespon hal 

tersebut Nahdlatul Ulama mengadakan Rapat Besar Perwakilan Daerah yang 

berlangsung di Pulau Jawa dan Madura pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, 

pertemuan ini menghasilkan Resolusi Jihad kepada pemerintah Indonesia, yang 

isinya sebagai berikut. 

Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia, supaya 
menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap 
tiap-tiap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan Agama dan Negara 
Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Supaya 
memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat “Sabilillah” untuk 
tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.54 

Ketika Partai Islam Indonesia Masyumi didirikan di Yogyakarta pada 

tanggal 7 November 1945, resolusi jihad di atas menjadi Resolusi Jihad Mu'tamar 

Umat Islam Indonesia. yang berisi; 

Bahwa tiap-tiap bentuk penjajahan adalah suatu kedzaliman yang melanggar 
peri kemanusiaan dan nyata diharamkan oleh Agama Islam, maka 60 miliun 
Kaum Muslimin Indonesia Siap Berjihad Fi sabilillah. Perang di jalan Allah 
untuk menentang tiap-tiap Penjajaham. Memperkuat pertahanan Negara 
Indonesia dengan berbagai usaha, maka disusunlah suatu barisan yang diberi 
nama Barisan Sabilillah, di bawah pengawasan Masyumi. Barisan ini adalah 
menjadi Barisan Istimewa dari Tentara Keamanan Rakyat.55 

Pembentukan 68 Batalyon Tentara Bela Tanah Air dan 400.000 anggota 

Hizbullah pada masa penjajahan Jepang 1942–1945 M dilakukan di Mu’tamar 

 

53Jumeroh Mulyaningsih. “Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 

November 1945 di Surabaya”. Tamaddun vol 6, no. 2 (2018): h. 7.  

54Jumeroh Mulyaningsih. “Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 
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55Jumeroh Mulyaningsih. “Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 
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Umat Islam Indonesia bidang organisasi bersenjata di kalangan Ulama dengan 

nama Sabilillah. 

Sebelum keluarnya Resolusi Jihad yang diputuskan dalam rapat kyai di 

Surabaya, terlebih dahulu disebarkan fatwa jihad, mengartikan perjuangan 

menyelamatkan tanah air sebagai jihad fi sabilillah membuat api semangat 

perjuangan tumbuh dalam hati umat muslim, yang disebarkan dan dipromotori oleh 

para kyai. Fatwa yang ringkasnya dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat pada 20 

November 1945, ditandatangani oleh K.H. Hasyim Asy’ari pada 17 September 

1945.56 

Dokumen sejarah yang dikenal dengan Resolusi Jihad yang diperjuangkan 

oleh K.H. Hasyim Asy'ari, merupakan gema peperangan yang mengobarkan tekad 

umat Islam untuk berperang meski berarti kehilangan jiwa dan raga. Resolusi jihad 

yang dikeluarkan tersebut mendapat daya tarik dan memperkuat angkatan 

bersenjata masyarakat yang berada di wilayah Jawa Timur. Isi dari Resolusi Jihad 

adalah: 

1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 

wajib dipertahankan. 

2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib 

dibela adan diselamatkan meskipun meminta pengorbanan harta dan jiwa. 

3. Musuh-musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang 

kembali membonceng tugas-tugas tentara sekutu (Amerika-Inggris), 

dalam hal tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan 

kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. 

4. Umat Islam, terutama warga NU wajib mengangkat senjata melawan 

Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. 

 

56Jumeroh Mulyaningsih. “Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 

November 1945 di Surabaya”. Tamaddun vol 6, no. 2 (2018): h. 8.  



 

 
 

5. Kewajiban tersebut adalah “jihad” yang menjadi kewajiban bagi tiap-tiap 

umat Islam (fardhu ‘ain) yang berada dalam jarak radius 94 km (jarak 

dimana umat Islam boleh melakukan shalat jama’ dan qoshor). Adapun 

bagi mereka yang berada diluar jarak tersebut berkewajiban membantu 

saudara-saudaranya yang berada dalam jarak tersebut.57 

Fatwa jihad ini kemudian didukung oleh pertemuan yang diadakan di 

Kyoto pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Mereka adalah perwakilan 

Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan IV No.2 Surabaya. Para kyai 

berkesempatan untuk berbicara mengenai kondisi konflik dan upaya yang 

dilakukan untuk menjaga kemerdekaan Indonesia di lokasi ini. Usai 

pertemuan tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memperkuat Fatwa 

Jihad dengan diterbitkannya Resolusi Jihad yang ditandatangani oleh Rais 

Akbar NU K.H. Hasyim Asy'ari. 

  

 

57Jumeroh Mulyaningsih. “Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 

November 1945 di Surabaya”. Tamaddun vol 6, no. 2 (2018): h. 9.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, K.H. Hasyim Asy'ari 

mempunyai pengaruh yang signifikan. Ia terkenal karena ketekunannya 

dalam belajar, yang membawanya pada penahbisan awalnya sebagai ulama. 

Ia belajar di berbagai pesantren di pulau Jawa. K.H. Hasyim Asy'ari 

dianugerahi gelar Hadratus Syekh (Maha Guru), sebagai pengakuan atas 

pencapaiannya.. Selain itu K.H. Hasyim Asy’ari juga terlibat dalam 

perlawanan terhadap para penjajah. 

2. Gerakan K.H. Hasyim Asy’ari tidak hanya melalui fatwa-fatwa perjuangan 

yang beliau sebarkan, hal ini terbukti ketika beliau aktif dalam beberapa 

organisasi besar. Seperti Nahdlatul Ulama (NU), Majlis Islam A'la Indonesia 

(MIAI), Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelis Syuro Muslimin 

Indonesia (Masyumi) dan Kantor Urusan Agama / shumbu. Penolakan secara 

terang-terangan terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah jepang merupakan bentuk sikap nasionalisme beliau yang tidak 

ingin berkrompomi dengan para penjajah. Salah satu kebijakan yang ditolak 

adalah penghormatan Seikerei. 

3. Gerakan yang dibangun oleh K.H. Hasyim Assy’ari pada saat itu, membawa 

dampak yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, lahirnya 

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai dampak dari Gerakan Islam Tradisionalisnya 

membawa sumbangsih terhadap persiapan kemerdekaan dengan ikut aktifnya 

lembaga tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan lewat 

resolusi jihad yang dirinya kemukakan melahirkan pertempuran 10 



 

 
 

November di Surabaya, menjadi bukti betapa besar dampak yang dihasilkan 

oleh gerakannya. 

B. Implikasi  

Setelah penulis melakukan penelitian dan sumber sejarah tentang K.H. 

Hasyim Asy’ari, maka dari itu ada beberapa implikasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengkaji tentang K.H. Hasyim Asy’ari sebagai pahlawan 

nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yang memiliki semangat 

dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini 

peneliti berusaha menguraikan karakter yang dibutuhkan pada masa sekarang 

yang memiliki semangat dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. 

2. Penelitian ini menguraikan seseorang tokoh sejarah K.H. Hasyim Asy’ari 

dalam menyebarkan semangat perjuangan terhadap para penjajah, dengan 

beberapa strategi yang dilakukan dirinya pada saat itu lewat fatwa-fatwa jihad 

dan mengajak para kaum islam untuk bersatu dalam memperjunagkan 

kemerdekaan. Jika dilihat di era sekarang ini sangat dibutuhkan startegi yang 

baik dalam menjaga persatuan antar sesama kaum islam. 

3. K.H. Hasyim memiliki semangat nasionalis yang kuat, resolusi jihad yang 

digagasnya mampu menjadi pemantik dalam perlawanan terhadap para 

penjajah yang memicu perang 10 November yang dikemudian hari dikenal 

sebagai Hari Pahlawan hal ini saya rasa menarik untuk diteliti lebih lanjut 

oleh peneliti selanjutnya
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