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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet س

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ya ش

 Sad ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 
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 Ta ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ’ Apostrof terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ، Apostrof ء

 Ya Y Ya ي

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

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

tanda (،). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ
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 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

|...ىَ   Fathah dan alif ya Ā a dan garis di atas ...اَ 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىَ 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harakat sukun, transliterasinyan adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir 

dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- 

serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterasinya dengan ha (h).  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ). Jika huruf يََ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan 



 

xii 

 

didahului oleh huruf berharakat kasrah (ي) maka ditransliterasikan seperti 

huruf maddahَ(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam maarifah). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak dapat mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasinya huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, apabila 

hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. 

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 pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. 

Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafzal Al-Jalalah (َّ  )َّاََللّ 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang 

disandarkan kepada lafz aljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10.  Huruf  Kapital 

Walaupun sistem tulisan Arab 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. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf (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). 

B. Daftar Singkatan 

swt.   = subhanahuwa ta’ala 

saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

H.    َ= Hijriah 

M.    = Masehi 

Q.S… /…: 4  ََ= Qur’an Surah…, ayat 4 

TGH.   َ= Tuan Guru Haji 
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ABSTRAK 

Nama :  Musdalifah 
NIM  :  40200120058 
Judul :  KONTRIBUSI KHALIFAH HARUN AR-RASYID DALAM  
    PENGEMBANGAN PERADABAN ISLAM PADA MASA DINASTI  
    ABBASIYAH (786-809 M) 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mendeksripsikan secara 

naratif latar belakang kehidupan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada 

pemerintahan Dinasti Abbasiyah, 2) Untuk mendeksripsikan secara naratif 

dan analisis kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa Dinasti 

Abbasiyah, dan 3) Untuk mendeksripsikan secara naratif kemajuan 

Peradaban Islam masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid.  

Dalam menjawab permasalahan diatas, Penulis menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan (library Research) yang berfokus pada kajian tokoh 

dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Pendekatan Agama, 

pendekatan Historis, pendekatan Politik, pendekatan Ekonomi, dan 

pendekatan Pendidikan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengutip, menyesuaikan, dan menguraikan dengan menggunakan analisis 

secara naratif terhadap literatur yang representatif terhadap permasalahan 

yang sedang dibicarakan, Kemudian teknik pengolahan dan analisis data 

dilakukan melalui beberapa tahapan,yaitu: heuristik, kritik sumber, 

interpretasi, dan historiografi. 

Setelah mengadakan pembahasan tentang kontribusi Khalifah Harun 

Ar-Rasyid, penemuan eksplorasi ini berasumsi bahwa pertama, memahami 

latar belakang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kedua, berbagai kebijakan yang 

disumbangkan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa Pemerintahan 

Abbasiyah jika dilihat dari beberapa bidang, khususnya masalah politik, 

ekonomi, dan pendidikan. Ketiga, telah terjadi berbagai kemajuan dari 

berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik dari bidang ilmu pengetahuan 

umum, ilmu-ilmu keislaman pada masa dinasti Abbasiyah, maupun bidang 

ilmu pengetahuan aktual pada bidang ilmu fisik atau pembangunan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana kontribusi khalifah 

Harun Ar-Rasyid dalam pengembangan Peradaban Islam pada masa Dinasti 

Abbasiyah (786-809 M). Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan serta sumbangsih bagi akademisi sejarah, 

sejarawan, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui kontribusi Khalifah 

Harun Ar-Rasyid. 2) Dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya yang 

tertarik meneliti dengan tema yang relevan sehimgga dapat digunakan 

sebagai bahan referensi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah merupakan hasil perjumpaan manusia di masa lalu, yang tidak 

dapat dipisahkan dari gagasan esensial seperti keberadaan. Berkonsentrasi 

pada sejarah tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang saat ini dapat 

meluruskan beberapa kesalahan di masa lalu. Oleh karena itu, berdasarkan 

apa yang tercatat dalam catatan sejarah nenek moyang kita, motivasi 

menjalani hidup di masa depan menjadi salah satu bentuk kesuksesan yang 

krusial.  

Melihat perkembangan Islam, penting untuk menyoroti peran utama 

Nabi Muhammad saw. yang diutus oleh Allah swt. sebagai Rasulullah dimuka 

bumi ini sebagai pembawa risalah yang berperan memimpin dan membina 

masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bertaqwa dan beretika agung.  

Penyelenggaraan penyebaran dakwah Islam pada masa Nabi 

Muhammad saw. dapat dirangkai menjadi dua fase, dilihat dari situasi dan 

kondisinya, khususnya: (1) fase utama Dakwah Sirriyyah (sembunyi-

sembunyi), sebagai masa yang melatarbelakangi penyebaran Islam yang 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Makkah sebagai titik fokusnya. titik 

penyebaran Islam, banyaknya penggemar ka'bah, penjaga ikon dan patung 

yang dianggap suci oleh seluruh negeri Timur Tengah,1 dan (2) tahap kedua 

dakwah secara terang-terangan, sebagai tahap kelanjutan (penyempurnaan 

atau pembinaan) penyebaran Islam dengan menunjukkan dakwahnya.2 

Sehubungan dengan hal ini, sebagaimana telah tergambarkan dalam firman 

Allah QS. Asy Syu’ara’/26: 214. 3

                                                 

           
1Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung 

Muhammad saw. Dari Kelahiran Hingga Detik-detik Kematian (edisi revisi ; Jakarta: Darul 
Haq, 2001), h.88. 

            2Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, h.92. 
   

3
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz XIX (Jakarta: P.T Sinergi 

Pustaka Indonesia, 2012), h.376. 
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ت كَ  يز  رَْع ش  أ نْذ  ََو  ب ين  الْْ قْز 

  

Terjemahnya: 

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” 
Islam datang ditengah kerasnya peradaban yang dikenal dengan 

Zaman Jahiliyah. Zaman Jahiliyah adalah era disaat penduduk Makkah berada 

dalam kebodohan, kebodohan pada masa jahiliyah ini bukan dalam ilmu 

pengetahuan akan tetapi tidak meleknya terhadap ajaran-ajaran yang 

sesungguhnya (petunjuk ilahi). Melalui dakwah Nabi Muhammad saw. Islam 

berhasil membawa perubahan signifikan dalam peradaban manusia sehingga 

mendorongnya menuju peradaban yang lebih baik dan terang. Hal tersebut 

dilandaskan dari keimanan dan taqwa kepada Allah swt. Selanjutnya melalui 

strategi yang dilakukan Nabi Muhammad saw. yang merupakan model 

sebagai pionir yang sangat sah.  

Pionir merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan atau atau 

gagalnya suatu kepengurusan atau pemerintahan. Pionir bisa menguasai 

bidang apa saja, pionir di sekolah, di bidang legislasi, dan lain-lain. Sifat 

pionir menentukan kemajuan suatu lembaga, perkumpulan, dan 

pemerintahan yang bertumpu pada unsur inisiatif. Beruntung atau tidaknya 

suatu bangsa atau negara bergantung pada pemimpinnya.  

Khulafa Ar-Rasyidin dan Dinasti-dinasti Islam berikutnya melanjutkan 

kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad saw. wafat. Kemajuan umat 

Islam mulai terlihat ketika kekuasaan Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah 

dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan berbagai ekspansi yang 

dilakukan, umat Islam berhasil menguasai Andalusia Spanyol. Namun 

sebelum mencapai peradaban yang lebih baik, umat Islam memainkan peran 

penting dalam penaklukan dan memberi pengaruh di berbagai wilayah, 

termasuk Afrika Utara, yang kemudian dijadikan Provinsi pemerintahan oleh 
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Dinasti Umayyah. Hal ini merupakan bagian dari sejarah ekspansi Islam dan 

kontribusi besar dalam perkembangan berbagai peradaban di seluruh dunia. 

Oleh karena itu, masa tersebut menandai munculnya peradaban Islam yang 

makmur. Selama periode ini, berbagai cabang ilmu pengetahuan berkembang 

pesat di dunia Islam. Ini menghasilkan kontribusi penting bagi peradaban 

manusia dan menyumbangkan banyak pengetahuan yang kita miliki hari ini. 

Dinasti Abbasiyah mewarisi kekaisaran besar dari Dinasti Umayyah. 

Mereka dapat mencapai hasil lebih besar karena landasannya telah 

dipersiapkan oleh Dinasti Umayyah yang eksis terlebih dahulu, dan 

Abbasiyah yang pertama memanfaatkannya. Pergantian kepemimpinan 

masyarakat Islam Umayyah oleh Abbasiyah lebih dari sekedar pergantian 

dinasti. Ini merupakan revolusi dalam sejarah Islam, suatu titik balik yang 

sama pentingnya dengan revolusi Perancis maupun revolusi Rusia dalam 

sejarah Barat.4 

Dengan demikian, kekuatan Bani Abbas atau kekhalifahan Abbasiyah 

merupakan kelanjutan dari kekuatan dari Bani Umayyah yang sempat 

mengalami kemunduran. Dikenal sebagai kekhalifahan Abbasiyah karena 

penyelenggara dan pemimpin pemerintahan ini adalah kerabat Al-Abbas, 

paman Nabi Muhammad saw. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh 

Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. 

Pemerintahan Abu Al-Abbas. Selanjutnya, pionir sejati di balik kekuasaan 

Abbasiyah adalah Abu Ja'far Al-Mansur (754-775 M). 

Pada masa Abbasiyah, kota Baghdad didirikan secara terus menerus 

oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mansur (754-755 M) pada tahun 762 Masehi. 

Setelah mencari wilayah penting, Baghdad akhirnya dipilih sebagai wilayah 

ibu kota pada saat itu, yang terletak di tepi sungai Tighris. Al-Mansur sangat 

berhati-hati dalam memilih daerah yang akan dijadikan ibu kota. Dia 

menunjuk beberapa spesialis untuk meneliti dan berkonsentrasi pada bidang 

                                                 

4Samsul Munir Amin. Sejarah Peradaban Islam. (Jakarta: Amzah, 2010), h.140 
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tersebut.5 Sejak awal berdirinya, kota ini telah menjadi pusat kemajuan umat 

manusia, sehingga disebut sebagai kota ilmiah mengingat kemajuan ilmu 

pengetahuan pada masa itu. Menurut Philip K.Hitti, di kalangan masyarakat 

perkotaan dunia, Baghdad merupakan salah satu guru kebudayaan Islam.6 

Pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam melakukan cara lain demi 

eksistensi jiwa dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini 

merupakan konsekuensi sah dari suatu masa yang diikuti oleh perubahan-

perubahan sepanjang eksistensi kemajuan pemikiran di beberapa bangsa, 

khususnya Persia.7 

Setelah inisiatif Al-Mansur, kota Baghdad menjadi semakin terkenal 

karena perannya sebagai pusat pengembangan Islam dan kota ilmiah. Banyak 

peneliti dari berbagai daerah berdatangan ke kota ini untuk berkonsentrasi 

pada ilmu pengetahuan yang ingin mereka cari.  

Masa gemilang kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809). Harun Ar-Rasyid adalah seorang yang 

cerdik, dermawan, religius dan terampil dalam menjalankan pemerintahan 

yang dikenal sebagai Khalifah yang cerdas, liberal, tegas dan berbakat dalam 

menjalankan kekuasaan publik sehingga ia dikenal sebagai penguasa terbaik 

di muka bumi. Dia dianggap terkenal selama pengalamannya sebagai khalifah 

sehingga dia dikenal sebagai mutiara sejarah Abbasiyah dan penguasa 

terbaik yang pernah ada. Masa kejayaan kemajuan umat Islam ditandai 

dengan berkembangnya pesat Lembaga-lembaga pendidikan seperti 

Madrasah (Sekolah) dan Perguruan Tinggi di berbagai pusat peradaban 

Islam. Hal ini memberikan landasan yang kokoh bagi ilmu pengetahuan dan 

pendidikan dalam budaya Islam yang berkembang pesat dan mendukung 

pertumbuhan ilmu pengetahuan. Organisasi pendidikan seperti Madrasah 

                                                 

5Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam. h. 277 

6Philip K.Hitti, Capital Cities of Arab Islam, (Minneapolis: University of  Minneseto 
Press, 1973), h.85 

7Kasmiati, “Harun Ar-Rasyid”, Jurnal Hunafa 3, no. 1 (2006) : h.1 
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dan Perguruan Tinggi dalam peradaban Islam mempunyai kekuatan 

tersendiri dalam membentuk pola hidup dan budaya umat Islam pada masa 

itu. Mereka menyebarkan informasi, namun juga menjunjung tinggi 

kemajuan seni, tulisan dan ilmu pengetahuan yang membentuk teladan sosial 

yang kaya dan berbeda dalam masyarakat Muslim pada saat itu.  

Baghdad di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid memegang peranan 

penting sepanjang keberadaan peradaban Islam. Kota ini berubah menjadi 

fokus ilmu pengetahuan yang dirasakan secara universal pada saat itu. Era 

tersebut mencatat gerakan cinta akan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang 

sangat kuat. Harun Ar-Rasyid dan Dinasti Abbasiyah memegang peran utama 

dalam menyebarkan gerakan cinta akan ilmu di seluruh dunia Islam. Selain 

itu, keberhasilan pemerintahan Harun Ar-Rasyid yang kuat secara militer dan 

pertumbuhan ekonomi yang signifikan memberikan kontribusi besar pada 

kemakmuran rakyat selama masa kepemimpinannya yang berlangsung 

selama hampir 23 tahun. Semua ini membantu menciptakan era keemasan 

dalam sejarah peradaban Islam. 

Dalam mencapai kesuksesan, peran seorang pemimpin memiliki 

dampak besar dalam mendorong perkembangan peradaban. Khalifah Harun 

Ar-Rasyid menerapkan serangkaian kebijakan, termasuk mempertahankan 

wilayah kekuasaannya yang sangat luas,penguatan sektor militer, seta 

peningkatan pertumbuhan ekonomi Dinasti Abbasiyah pada era tersebut. 

Dari landasan permasalahan yang diangkat, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang bertajuk: “Kontribusi Khalifah Harun Ar-Rasyid 

dalam Pengembangan Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah (786-

809 M)”, sebagai pembelajaran yang berarti dan upaya khususnya bagi umat 

Islam dalam memahami sejarah sebagai kunci untuk menginspirasi semangat 

belajar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, diharapkan 

Islam bisa memainkan peran sentral dalam peradaban dan pengetahuan 

global di masa depan. 



6 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

diungkapkan persoalan pokok dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimanakah 

Khalifah Harun Ar-Rasyid berkontribusi dalam pengembangan peradaban 

Islam pada masa dinastii Abbasiyah (786-809 M)?”. Untuk membahas pokok 

masalah diatas, maka peneliti merumuskan ke dalam beberapa submasalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah latar belakang kehidupan Khalifah Harun Ar-Rasyid? 

2. Bagaimanakah kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam 

pengembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah (786-

809 M)? 

3. Bagaimana kemajuan Islam masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-

Rasyid pada masa dinasti Abbasiyah (786-809 M)? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk cakupan penelitian ini, penelitian tersebut akan fokus pada 

Kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam pengembangan peradaban Islam 

baik pada Kebijakan di bidang Politik, bidang Ekonomi dan bidang 

Pendidikan.  

2. Deksripsi Fokus 

Untuk menghindari potensi kesalahpahaman, penulis akan 

memberikan klarifikasi mengenai tujuan penelitian ini, di mana fokus 

penelitian ini adalah memberikan gambaran atau penjelasan tentang :   

Bagian pertama adalah deskripsi mengenai latar belakang kehidupan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid yang isinya akan mendeksripsikan secara naratif 

tentang pengenalan tokoh, pendidikan, jabatan yang pernah diduduki, 

pernikahan dan yang lainnya. 

Segmen subtopik berikut ini mengupas tentang strategi Khalifah 

Harun Ar-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah. Melalui kebijakannya 
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di bidang politik, ekonomi, dan pendidikan dengan Baghdad sebagai pusat 

peradaban, khalifah Harun Ar-Rasyid membawa peradaban Islam ke puncak 

kejayaannya.  

Bagian ini akan memberikan penjelasan umum tentang kemajuan 

Peradaban Islam. Pembahasan terakhir merupakan kemajuan yang dilakukan 

oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bagian ini akan mencakup berbagai kemajuan 

dalam bidang ilmu pengetahuan umum termasuk ilmu astronomi, ilmu 

kedokteran, beserta tokoh-tokoh yang berperan dalam kepemimpinan Harun 

Ar-Rasyid. Adapun pada bidang ilmu fisik atau pembangunan yang menjadi 

bukti pemerintahan beliau, seperti pembangunan masjid-masjid, 

perpustakaan, dan lain sebagainya. 

D. Kerangka Teoretis 

1. Teori Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan penafsiran otoritas bahasa Inggris yang 

berasal dari kata leader. Kata leader muncul pada tahun 1300-an, sedangkan 

kata leadership muncul kemudian sekitar tahun 1700-an. Literatur tentang 

kepemimpinan jumlahnya sangat banyak, beberapa bahkan membingungkan 

dan bertolak-belakang. Untuk menjelaskan "apa yang membuat pemimpin itu 

efektif' terdapat beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan berdasarkan 

sifat-sifat kepribadian umum yang dimiliki seorang pemimpin lebih besar 

daripada yang bukan pemimpin. Kedua, berdasarkan pendekatan tingkah 

laku pemimpin. Ketiga, berdasarkan pendekatan kemungkinan (situasional). 

Keempat, pendekatan kembali kepada sifat atau ciri dari suatu perspektif 

yang berbeda yaitu mencoba mengidentifikasi seperangkat ciri pemimpin 

yang menjadi acuan orang lain.  

Dalam Islam kepemimpinan diidentikan dengan istilah Khalifah yang 

berarti wakil. Pemakaian kata Khalifah setelah Rasulullah saw. wafat 

menyentuh juga maksud yang terkandung didalam perkataan "amir" (yang 

jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah yang 
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disebutkan yaitu amir atau penguasa dalam bahasa Indonesia disebut 

pemimpin formal.8   

2. Konsep Kebijakan 

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti 

government yang hanya mrnyangkut aparatur negara, melainkan pula 

gevernance yang menyentuh pengelolaan sumber daya politik. Kebijakan 

pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan 

yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian  sumber 

daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat 

banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan 

hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai 

gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem 

politik suatu negara.  

Menurut Carl Friedrich pada tahun 1969, seperti yang dikutip oleh 

Leo Agustino, strategi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan atau 

latihan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam 

suatu konteks, terutama ketika menghadapi hambatan. Hasil potensial dari 

pengaturan tersebut diusulkan untuk mengatasi hambatan dan mencapai 

tujuan yang telah direncanakan. 

3. Konsep Pengembangan Peradaban Islam 

Istilah peradaban atau civilization (dalam bahasa Inggris) atau 

tamadun (bahasa Melayu) berasal dari kata maddana yang berarti peradaban 

dan perbaikan dalam budaya sosial. 9  Istilah "tamadun" merujuk pada 

kehalusan etika dan kehormatan dalam cara hidup budaya manusia. Menurut 

Badri Yatim, peradaban diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk 

mengekspresikan aspek indah dan halus dari kebudayaan.  

                                                 

8
Aunur Rohim Fakih dan lip Wijayanto, Kepemimpinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 

2001), h. 4 

9Syed Naquib Al Attas, Prolegomena to the Mataphysics of Islam (Kuala Lumpur: ISTAC, 
2001). h. 42. 
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M. Abdul Karim mengatakan Peradaban adalah bagian dari kebudayaan 

yang mempunyai kerangka mekanis, ekspresi bangunan, seni ekspresif, 

kerangka pemahaman umum yang digunakan adalah bahwa peradaban itu 

penting bagi kebudayaan yang diharapkan dapat menjadikan kehidupan 

lebih mudah dan sejahtera.10 

Dari sentimen-sentimen di atas, dapat disimpulkan bahwa peradaban 

memiliki peran penting dalam membentuk kebudayaan yang luhur, halus, 

indah, dan bermutu tinggi. Pembangunan mencakup karakteristik luas dari 

berbagai akibat pembangunan manusia, baik yang bersifat fisik seperti 

bangunan dan jalan, maupun non-fisik seperti nilai, permintaan, keahlian, 

kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Identitas peradaban diakui 

melalui komponen obyektif seperti bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, 

yayasan, dan melalui perbedaan emosional yang dapat diamati.  

Ada beberapa spekulasi mengenai kemajuan tersebut, termasuk yang 

menyertainya: 

a. Teori Peradaban Arnold J Toynbee 

Toynbee, seperti yang dia pahami, telah melakukan kemajuan ekstrim 

dalam hubungan antara agama dan peradaban. Ia mengklaim bahwa agama 

bukan lagi respons manusia terhadap kesulitan sosial. Motivasi utama di 

balik agama bukan lagi untuk berduka atas kematian atau membantu 

kemajuan umat manusia. Agama tidak bisa dijelaskan dalam konteks 

peradaban; sebaliknya, peradaban muncul, ada, dan terus ada semata-mata 

dengan tujuan menghasilkan agama. Selain itu, pendekatan yang mengkaji 

hubungan antara agama dan masyarakat ini gagal mempertimbangkan fakta 

krusial bahwa kesempurnaan yang dicari agama adalah kesempurnaan 

setiap individu dalam masyarakat.11 

                                                 

10Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam., Op.Cit.,  h.34.  

11digilib.uinsby.ac.id/13355/51/Bab%202.pdf. Diakses pada tanggal 12 Desember 
2023  
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Individu dan masyarakat, keduanya sama-sama mempunyai pengaruh 

yang sama terhadap kejadian yang terjadi satu sama lain dan kemudian 

agama memahami pentingnya keduanya. Sekalipun ajaran agama 

mempengaruhi peradaban, namun kadarnya bergantung pada luas dan 

dalamnya, agama tidak secara langsung memfokuskan upaya penciptaan 

peradaban. Kemajuan tidak diperlukan dalam agama, meskipun faktanya 

agama mungkin telah membawa peradaban. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembangunan bukanlah objek utama pertimbangan Tuhan. 

b. Teori Peradaban Samuel P. Huntington 

Menurut Samuel, akan terjadi “Clash of Civilization”, Clash berarti 

pertentangan/benturan, jadi akan ada semacam pertentangan antara 

peradaban yg merupakan sebuah entiti kultural menggantikan entitas 

negara yg konvensional. Akan ada sekitar 8-10 peradaban besar yg nantinya 

akan mendominasi dinamika politik dan konflik di dunia.12 

c. Teori peradaban Ibnu Khaldun 

Sesuai dengan kepribadiannya, sejarah dapat mengandung 

kebohongan karena diiringi oleh: (1) rasa turut serta (tasyayyu', 

keberpihakan) pada sentimen dan cara berpikir, (2) banyak percaya pada 

sumber tertentu (individu), (3) tidak memahami arti sebenarnya, (4) 

anggapan yang tidak beralasan tentang realitas suatu hal, (5) tidak 

memahami realitas yang sebenarnya, (6) ada laporan yang unik (seberapa 

lama pun Anda bahagia), dan (7) ketidaksadaran diri yang muncul dalam 

setiap kemajuan manusia.13 

Teknik verifikasi yang diusulkan oleh Ibnu Khaldun mencakup empat 

fase. Ia menegaskan bahwa penelitian sejarah memerlukan hal-hal berikut: 

(1) sumber yang beragam; (2) keberagaman ilmu; (3) perhitungan yang 

                                                 

12 https://www.scribd.com/doc/291800863/Membedah-Teori-Benturan-Peradaban-
Samuel. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023. 

13 http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/pendidikan/BAB+13+-
+IBN+KHALDUN.pdf. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023 

https://www.scribd.com/doc/291800863/Membedah-Teori-Benturan-Peradaban-Samuel
https://www.scribd.com/doc/291800863/Membedah-Teori-Benturan-Peradaban-Samuel
http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/pendidikan/BAB+13+-+IBN+KHALDUN.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/pendidikan/BAB+13+-+IBN+KHALDUN.pdf
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cermat dan ketekunan; dan (4) verifikasi cermat terhadap sumber yang 

digunakan. Empat syarat Ibnu Khaldun ini sejalan dengan empat tahapan 

metode sejarah kritis, yang kemudian digunakan para sejarawan untuk 

melakukan penelitian dan mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, 

dan penulisan.14 

Berkenaan dengan peradaban Islam juga, kami menemukan bahwa 

hipotesis kemajuan dalam Islam didasarkan pada gagasan utama. Meskipun 

secara mendasar keempat gagasan tersebut tidak mengalami perubahan, 

namun pusat ilmu pengetahuan Islam yang terbentuk dari komponen-

komponen yang terkandung dalam keempat gagasan tersebut tetap unggul 

dalam memacu pendorong ilmu pengetahuan dan inovasi yang menjadi garda 

terdepan dunia. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka merupakan upaya mencari artikel yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini, dan memberikan perspektif dari hasil eksplorasi 

yang relevan dengan isu yang dipilih dalam skripsi ini, antara lain: 

1. Skripsi: Laily Agustini yang berjudul “Peran Khalifah Harun Al-Rasyid 

dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa Dinasti 

Abbasiyah”. Skripsi ini menjadi rujukan penulis karena mengkaji 

kiprah Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam peningkatan pendidikan 

Islam. Secara khusus, kajian ini mengkaji tugas seorang pelopor 

dalam mendorong perbaikan pada masa pemerintahannya. 

2. Skripsi: Bryan Priambudi dengan judul “Nilai-nilai pendidikan dalam 

Kepemiminan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Relevansinya dengan nilai 

Pendidikan Islam”. Usulan ini membahas tentang sifat-sifat 

pendidikan pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang 

terbagi menjadi empat, yakni sifat-sifat cinta, keutamaan, nilai-nilai 

kepercayaan, dan sifat-sifat sosial. Pentingnya pendidikan keislaman 
                                                 

14 http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/pendidikan/BAB+13+-
+IBN+KHALDUN.pdf. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/pendidikan/BAB+13+-+IBN+KHALDUN.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/pendidikan/BAB+13+-+IBN+KHALDUN.pdf
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hendaknya terlihat dari karakter Harun Ar-Rasyid yang mampu 

memajukan pendidikan Islam, penuh hormat kepada yang mulia, 

mempunyai etika dan jiwa sosial yang tinggi yang ditunjukkan 

dengan kecakapannya dalam bekerja atas bantuan pemerintah 

kepada sanak saudaranya. 

3.  Skripsi: Nani Ismiyanti yang berjudul “Peranan Harun Ar-Rasyid 

dalam Kekhalifahan Abbasiyah tahun 786-809”. Skripsi ini ini menjadi 

acuan penulis karena apa yang dimaknai dalam usulan ini praktis 

berkaitan dengan pemeriksaan pencipta. Dalam tulisan ini penulis 

mengkaji kiprah Harun Ar-Rasyid pada masa Dinasti Abbasiyah. 

Sementara itu, penulis akan mencermati secara lebih luas dan 

eksplisit angka-angka serta komitmen yang dilakukan terhadap 

kemajuan-kemajuan umat Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. 

4. Skripsi: Rahmat yang berjudul ”Khalifah Harun Ar-Rasyid dan 

peranannya terhadap perkembangan kebudayaan Islam”. Skripsi ini 

mengkaji tentang landasan hidup Harun Ar-Rasyid, keadaan kerajaan 

Abbasiyah sebelum pemerintahan Harun Ar-Rasyid, dan mengkaji 

kemajuan kebudayaan Islam pada masa puncak kerajaan Abbasiyah. 

Sementara itu, penulis akan mengkaji kebijakan-kebijakan yang 

dilakukan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam memajukan peradaban 

Islam pada masa Dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 786 

hingga 809 Masehi. 

5. Skripsi: Ilham Fauji W. Simamora yang berjudul ”Kontribusi Khalifah 

Harun Ar-Rasyid dalam pengembangan Ilmu-ilmu keislaman pada 

masa dinasti Abbasiyah”. Skripsi ini membahas biografi Khalifah 

Harun Ar-Rasyid, kontribusi, kemajuan ilmu pengetahuan dan zaman 

keemasan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam proses penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis 

menggunakan jenis penelitian sejarah (historical research) dan data yang 

digunakan adalah data kualitatif dengan teknik pengumpulan secara 

penelitian pustaka (library research). Penelitian Sejarah adalah suatu proses 

kajian terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu yang dilakukan secara 

interaktif, sistematis, dan objektif. Hal ini berkenaan dengan pengumpulan, 

interpretasi, kritik, dan evaluasi data-data yang diperoleh untuk memastikan 

keakuratan dan kebenaran fakta yang terkait dengan topik penelitian. 

Sedangkan penelitian pustaka yaitu dengan mendapatkan sumber-sumber 

atau data-data melalui buku-buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, 

hingga sumber-sumber yang telah terpublikasikan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun beberapa pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pendekatan Agama 

Dalam konteks penelitian ini, peneliti merujuk pada pemahaman 

keagamaan yang terdapat pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-

Rasyid pada Dinasti Abbasiyah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang 

mendalam terhadap peristiwa sejarah dengan mempertimbangkan aspek 

nilai-nilai agama dan dimensi kerohanian pada konteksnya.  

b. Pendekatan Historis 

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data 

secara historis. Dalam hal ini melibatkan penelitian sejarah yang 
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memperhatikan aspek-aspek seperti tempat, waktu, objek, latar belakang 

dari kejadian terseabut.15 

c. Pendekatan Politik 

Pendekatan ini adalah pendekatan yang fokus pada hakikat dan tujuan 

dari sistem politik, hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola 

serta perilaku individu dan kelompok yang berperan dalam menjelaskan 

bagaimana sistem tersebut beroperasi. Pendekatan ini juga memperhatikan 

perkembangan hukum dan kebijakan sosial yang mempengaruhi sistem 

politik.16 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan politik 

untuk menyiarkan peristiwa masa lalu dari perspektif politik. Hal ini 

mencakup analisis tentang aspek-aspek seperti kepemimpinan, kekuasaan, 

kebijakan, hukum, dan peristiwa politik lainnya yang terjadi dalam 

pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. 

d. Pendekatan Pendidikan 

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tentang aspek pendidikan 

yang berhubungan dengan kemajuan yang diberikan khalifah Harun Ar-

Rasyid dalam mengembangkan peradaban Islam. 

e. Pendekatan Ekonomi 

Pendekatan ekonomi digunakan sebagai suatu metode untuk 

memecahkan masalah, terutama dengan merujuk pada konsep dan kajian 

ekonomi, utamanya pada aspek kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah 

Harun Ar-Rasyid dalam bidang ekonomi. Fokus penelitian ini adalah pada 

peran kebijakan ekonomi Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam mengembangkan 

peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah (786-809 M). 

3. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh sumber data maka metode 

penelitian dijelaskan dalam tahapan-tahapan berikut : 

                                                 

15Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. 1; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 
h. 46 

16
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam..h. 49 
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a. Heuristik 

Heuristik ini berkaitan erat dengan sejarah karena berkaitan dengan 

pengumpulan sumber-sumber yang ada, termasuk catatan-catatan tertulis, 

kesaksian mengenai peristiwa sejarah, dan informasi-informasi lain yang 

dapat membantu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan 

dengan sejarah manusia. Semua elemen ini dikenal sebagai sumber yang 

penting untuk memahami dan merekam kehidupan manusia dan peristiwa 

sejarah.17 

Penggunaan sumber tertulis dari berbagai media, seperti buku, karya 

ilmiah, skripsi, ensiklopedia, internet, dan sumber lainnya. Maka dalam hal 

ini penting untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan 

bersifat objektif, relevan, dan akurat agar hasil penelitian menjadi kuat dan 

dapat diandalkan.  

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber merupakan upaya untuk memastikan bahwa sumber-

sumber yang ditemukan melalui langkah heuristic sesuai dengan yang 

diharapkan dan relevan. 

Tahap ini biasanya disebut sebagai tahap verifikasi sumber atau tahap 

kedua dalam metode pengumpulan data penelitian. Hal ini berlaku baik 

untuk sumber-sumber dalam benyuk benda fisik maupun sumber-sumber 

tertulis atau digital. Dengan kritik sumber, peneliti dapat memastikan 

keakuratan dan relevansi informasi yang digunakan peneliti. 

c. Interpretasi 

Interpretasi adalah tahap ketiga dalam proses penelitian. Dalam 

konteks sejarah, interpretasi juga dikenal dengan analisis sejarah. Pada tahap 

ini peneliti menguraikan semua sumber yang telah diperoleh berdasarkan 

fakta-fakta yang ada dan menghubungkan satu fakta dengan fakta yang 

lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyusun fakta-fakta tersebut dengan baik 

                                                 

17M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu sejarah sebuah pengantar (Cet. II; 
Depok: Prenemedia Group, 2018), h. 219 
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dan berkesinambunga, berdasarkan apa yang telah diperoleh dari 

pengumpulan data dan kritik sumber. 

d. Historiografi 

Historiografi adalah tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah 

melewati tahap pengumpulan data, kritik sumber, dan interpretasi. Pada 

tahap ini dilihat kepiawaian penulis dalam menyajikan sejarah yang dapat 

dipahami pembacanya yang disebut penulisan sejarah. Dalam penulisan 

sejarah, aspek kronologis sangat penting untuk diperhatikan karena 

melibatkan urutan waktu dalam peristiwa sejarah.18 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas di atas, dalam 

penulisan  skripsi ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mendeksripsikan secara naratif latar belakang kehidupan Khalifah 

Harun Ar-Rasyid pada pemerintahan Dinasti Abbasiyah. 

b. Untuk mendeksripsikan secara naratif dan analisis kebijakan Khalifah 

Harun Ar-Rasyid pada masa Dinasti Abbasiyah.  

c. Untuk mendeksripsikan secara naratif kemajuan Islam masa Khalifah 

Harun Ar-Rasyid. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun  kegunaan penelitian dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut : 

a. Kegunaan Ilmiah 

Kegunaan ilmiah adalah kegunaan yang berhubungan erat dengan 

kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan 

ilmu keislaman khususnya. Dalam konteks penelitian ini, beberapa kegunaan 

ilmiah meliputi: 

                                                 

18Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang, 1995), h. 104 
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1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam 

bidang ilmu Sejarah dan Peradaban Islam. 

2) Diharapkan tulisan ini akan menjadi sumber referensi yang berharga 

dalam pengembangan bidang sejarah Islam, terutama dalam konteks 

tokoh pejuang Islam yang memainkan peran kunci dalam pendirian 

dan perkembangan Dinasti Abbasiyah di Baghdad. 

b. Kegunaan Praktis 

Konteks penelitian ini, manfaat praktisnya meliputi hal-hal berikut: 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini akan membantu penulis dalam meningkatkan 

pemahaman tentang kontribusi Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam 

mengembangkan peradaban  Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, yang 

nantinya dapat  memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu keislaman. 

2) Bagi Pembaca 

Bagi para pembaca, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi 

sebuah sumber informasi yang bermanfaat, baik bagi masyarakat umum, 

kalangan akademisi, maupun praktisi di bidang sejarah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menambah referensi dalam sejarah Islam mengenai 

kontribusi Khalifah Harun Ar-Rasyid selama masa Dinasti Abbasiyah di 

Baghdad. 

Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memungkinkan para 

pembaca untuk lebih memahami dengan praktis bagaimana peran seorang 

tokoh dalam perkembangan peradaban sebuah dinasti, seperti yang terjadi di 

Baghdad yang menjadi bukti ketekunan dan dedikasi yang luar biasa. Oleh 

karena itu, penting bagi setiap umat Islam untuk belajar dan mengambil 

contoh dari sejarah kehidupan tokoh teladan ini dalam upaya memahami dan 

memperkuat ilmu keislaman. 
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BAB II 

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN KHALIFAH HARUN AR-RASYID 

A. Riwayat Hidup Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Nama lengkap Harun Ar-Rasyid adalah Harun Al-Rasyid bin 

Muhammad Al-Mahdi bin Al-Manshur Al-Abbasi Abu Ja'far. Ia dilahirkan di 

Ray pada tahun 150 H. Harun Ar-Rasyid merupakan pujaan bagi pasangan 

Mahdi dan Khairuzan. Ayahnya adalah seorang Khalifah Abbasiyah yang 

terkenal dengan sikap lembut terhadap masalah pemerintahan, 

kemanusiaan, dan memainkan peran penting dalam penjagaan Islam. 

Sedangkan ibunya adalah seorang penguasa yang tegas dan toleran, aslinya 

berasal dari Yaman.  Pada awalnya, dia adalah salah satu budak al-Mahdi. 

Kemudian, pada saat itu, dia dibebaskan dan menikah dengannya.1 Sebelum 

al-Mahdi meninggal, dia telah mempersiapkan Harun Ar-Rasyid untuk ikut 

menjalankan pemerintahan dan secara sporadis memimpin pasukan di 

medan perang.2 Ia menjadi khalifah dengan pengaturan tersebut ayahnya 

setelah kematian saudaranya Musa Al-Hadi pada Sabtu malam, 14 Rabi'ul 

Awwal 170 H.  

Harun Ar-Rasyid adalah Khalifah kelima dari Dinasti Abbasiyah. 

Pengalamannya tumbuh dewasa dihabiskan dengan berkonsentrasi pada 

ilmu-ilmu agama dan ilmu pemerintahan. Dia dikenal memiliki karakter 

perhatian dan berempati.  Hal ini hendaknya terlihat ketika ia 

memperhatikan nasehat dan petunjuk dari seorang 'alim. Selain itu, ia 

terkenal karena kemurahan hatinya. Dia terkenal suka memberi, baik karena 

keinginan atau sebagai respons terhadap permintaan.  

                                                 
1Khalil, Syauqi Abu. Harun Ar-Rasyid: Amir Para Khalifah & Raja Teragung Di Dunia. 

Terj. A.E Ahsami (Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1997), h. 15 

2Abdurrahman, Dudung, Sejarah Peradaban Islam : Dari Masa Klasik Hingga Modern 

(Yogyakarta : Lesfi,2002), h. 101 
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Ketika masih kecil, Harun dilimpahkan oleh ayahnya dalam urusan 

pemerintahan. Belum sampai usia dua puluh tahun, ia berhasil menangkap 

pos Samalu setelah 38 hari. Usaha Harun melawan Bizantium memperluas 

kekuasaan politiknya dan ketika dia kembali pada tanggal 31 Agustus 782, 

dia dijuluki "Al-Rashid", yang berarti "Yang diberi Petunjuk".3 

Dalam perjalanan panjang sejarah, masa Khalifah Harun Ar-Rasyid 

merupakan masa yang paling istimewa dan cemerlang. Hingga dikenal 

sebagai masa terbaik dan terindah dalam catatan sejarah Islam dan sejarah 

dunia. Jadi Barat menganggapnya sebagai periode paling progresif dalam 

sejarah Islam yang tercatat.4 

Ada tiga hal yang terjadi secara bersamaan pada malam itu ketika ia 

diangkat menjadi Khalifah.  Pada saat Harun sedang tertidur lelap, saat itulah 

Wazir Yahya Al Barmeki datang ke tempatnya dan kemudian dia dikejutkan 

oleh panggilan dari Yang Mulia (Amirul Mukminin). Setelah sadar, Yahya 

mendidiknya tentang wafatnya Khalifah Al Hadi dan memberikan sebuah 

cincin besar dan memasangkannya di jari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Selain 

itu, Wazir Yahya Al Barmaki menyampaikan kabar gembira bahwa 

kekasihnya telah melahirkan seorang anak, khususnya Al-Makmun. Jadi 

sejarah mencatat ada 3 peristiwa yang terjadi pada malam itu, yakni 

wafatnya khalifah (Khalifah Al-Hadi), khalifah yang baiat khususnya dirinya 

(Khalifah Harun Ar-Rasyid), dan perkenalan calon khalifah.5 

Soal ketaqwaan, sosok Khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan sosok 

yang berdedikasi dalam bidang agama. Hal ini tercermin dari pelaksanaan 

upacara cinta yang ia selesaikan sepanjang hidupnya. Setiap hari beliau 

                                                 
3Bobrick, Benson. Kejayaan Sang Khalifah Harun Al Rasyid Kemajuan Peradaban 

Dunia Pada Zaman Keemasan Islam.Terjemahan oleh Indi Anullah. 2013. Cet-1. Tanggerang: 

PT Pustaka Alvabet. h. 39 

4Yusuf Al-Isi, Penerjemah: Arif Munandar, , Dinasti Abbasiyah, (Jakarta: Pustaka 

Alkautsar, 1387 H), h. 51 

5Joesoef Sou’yb, Sejarah Daulah Abbasiah I, (Cet.I; Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 

1977), h.103 
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memberikan 1.000 dirham untuk tujuan mulia dan shalat 100 rakaat disertai 

dzikir dan doa. Sementara itu, dalam adat lain, khususnya haji, ia telah 

menunaikannya berkali-kali. Diantaranya beberapa kali ia menunggangi unta 

untuk menunaikan ibadah haji. Namun, setelah naik takhta selama setahun, 

ia melakukan ibadah haji sejauh 1.750 mil dari Rakkah ke Mekah. Melihat 

jarak yang ditempuh Khalifah Harun Ar-Rasyid saat menunaikan ibadah haji 

sungguh fenomenal.  

B. Pendidikan Khalifah Harun Ar-Rasyid  

Awalnya Harun memperoleh pendidikannya di istana sebab beliau 

merupakan keturunan Khalifah Dinasti Abbasiyah. Disana beliau 

mendapatkan pendidikannya baik ilmu agama maupun ilmu pemerintahan. 

Dalam lingkup keluarga Dinasti Abbasiyah dikenal luasnya keilmuan dalam 

bidang keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari keshalihan khalifah-khalifah 

Dinasti Abbasiyah. Beliau di didik oleh keluarga Bamarki, Yahya bin Khalid 

yang berperan pada masa Dinasti Abbasiyah. 

Bidang keilmuan yang khalifah Harun dalami yakni, sejarah, geografi, 

syair, retorika, musik, ekonomi, dan yang tak terlepaskan yaitu ilmu agama 

yang mewarnai semua bidang keilmuannya. Dalam mempelajari ilmu agama 

beliau berguru pada Ali bin Hamzah berbagai bidang keilmuan yang 

dipelajarinya, Harun menfokuskan memperdalam ilmu agama (Al-Qur’an dan 

Hadist). Disamping itu, beliau juga tidak terlepas dalam mempelajari atau 

melatih diri bagian fisik, seperti ilmu kemiliteran. 

Ilmu pengetahuan memiliki dampak yang signifikan terhadap 

keberadaan manusia. Dengan adanya penataan informasi, seseorang 

memperoleh kemampuan untuk mencapai kemajuan. Karena kecintaannya 

terhadap ilmu pengetahuan, Harun dikenal sebagai figur yang wawasannya 

luas. Pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid ilmu pengetahuan 

berkembang pesat, misalnya saja kajian qiro’ah, Al-Qur’an, hadis, fiqh, ilmu 

qalam, penalaran dan lain-lain. Dengan cara ini, wawasannya diharapkan 

menjadi informasi bagi semua peneliti. 
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Dalam perjalanan pendidikannya, pada buku Harun Ar-Rasyid, Amir 

Para Khalifah dan Raja Teragung di Dunia, disebutkan keilmuan beliau tidak 

terlepas dari pendidikan yang diperoleh dari guru-gurunya yaitu : 

a. Al-Ashmui, merupakan salah satu guru yang mengajarinya banyak 

kisah yang sering disebut dengan sarjana kesukaannya. 

b. Imam Malik, merupakan ulama mahzab yang mengajarinya fikih dan 

hadist. 

c. Al-Kisa’i merupakan guru yang mengajarinya Nahwu, bahasa arab dan 

sejarah hingga fikih. 

d. Al-Mufadhal Adb Dhabbi, merupakan guru sastrawan yang 

mengajarinya bersyair, sastra dan sejarah Arab. 

C. Jabatan yang Pernah diduduki 

Mengingat HarunAr-Rasyid memperoleh pendidikan yang layak, 

Harun Ar-Rasyid berkembang menjadi individu yang berpengetahuan luas 

yang memiliki banyak bidang keilmuan. Di awal kehidupannya, kekuasaan 

Harun Ar-Rasyid dimulai ketika ayahnya Al-Mahdi memberinya tanggung 

jawab untuk memimpin ekspedisi militer untuk menaklukkan Bizantium. 

Harun memimpin perang pertama pada tahun 779-780. Kemudian ekspedisi 

berikutnya dilakukan pada tahun 781-782. Dia mengantar tentaranya ke 

garis pantai Bosphorus dengan mengaktifkan 95 ribu tentara bersama 

pejabat tinggi dan komandan veteran.  

Kemudian, pada masa pemerintahan ayahnya, Harun juga ikut 

berperang melawan Puing-puing Shaa'ifah setelah Harun menang dalam 

memblokade Konstantinopel, sehingga perjanjian non-agresi dibuat dengan 

istri Leon tergantung pada prasyaratnya. bahwa mereka perlu membayar 

jizyah kepada umat Islam setiap tahun. Harun juga dipercayakan menjadi 

walikota sebelum diangkat menjadi Khalifah (164 M) di wilayah Barat Ambar 

hingga seluruh perbatasan Afrika. 
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D. Pernikahan Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Dilihat dari sifat-sifat yang dimiliki Harun Ar-Rasyid, tidak mustahil 

memikat banyak perhatian dari para wanita. Dengan fisik yang menarik, 

keshalihan, kecakapan, dan kedudukan membuatnya menjadi incaran. 

Selayaknya seorang pemuda beliau juga merasakannya yang namanya 

kasmaran. Harun Ar-Rasyid jatuh cinta dengan sepupunya sendiri yakni 

Zubaidah. 

Dengan paras yang menawan dan cantik, Zubaidah juga dikenal 

sebagai tokoh wanita yang agung, dengan banyak berkiprah dalam diskusi-

diskusi peradaban dan pengetahuan, fasih, balighah, dan penuh ide-ide. 

Tepat pada tahun 165 H, Harun menikahi Zubaidah di Baghdad.6 

Pada masa Dinasti Abbasiyah, peran kepemimpinan Harun Ar-Rasyid 

digantikan oleh sejumlah pernikahan dengan orang lain. Namun, Muhammad 

Al-Amin dan Abdullah Al-Makmun adalah dua dari sekian banyak anaknya 

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Dinasti Abbasiyah. Jadi 

keduanya menjadi regenerasi untuk menggantikan sang ayah.  

Pada usia 23 tahun, Al-Amin mengambil peran sebagai Khalifah. Meski 

demikian, masa kekhalifahannya umumnya singkat sebab terjadi perdebatan 

antar saudaranya, Al-Makmun. Konflik berskala nasional antara keduanya 

dimenangkan oleh Al-Makmun. Hilangnya Al-Amin dan diangkatnya Al-

Makmun sebagai khalifah mendapat kemajuan baru dalam latar sejarah 

Islam.7 

E. Wafatnya Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggalkan Bagdad pada tanggal 5 

Sya'ban tahun 192 H menuju Khurasan, merespons perlawanan Rafi' bin Al-

Laits yang meluas di wilayah Transoxania. Ia menyerahkan pengelolaan 

kekuasaan publik kepada anaknya, Muhammad Al-Amin, dan ditemani oleh 

                                                 
6Khalil, Syauqi Abu. Harun Ar-Rasyid, h. 19 

7Karim, M. Abdul Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. (Yogyakarta: Pustaka 
Book Publisher, 2009) h. 151 
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putranya, Abdullah Al-Makmun. Perjalanan Khalifah Ar-Rasyid berlanjut 

hingga tiba di kota selanjutnya pada Shafar tahun 193 H, di mana 

penyakitnya kambuh dan akhirnya menghadap Rabb-nya pada malam Sabtu, 

22 Jumadil Akhir tahun 193 H.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8Muhammad Al-Khudhari, Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah. h. 163 
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BAB III 

KEBIJAKAN KHALIFAH HARUN AR-RASYID DALAM PENGEMBANGAN 

PERADABAN ISLAM MASA DINASTI ABBASIYAH (786-809 M) 

A. Kebijakan Politik Harun Ar-Rasyid 

1. Kebijakan Politik dibidang Pemerintahan 

a. Melawan Ancaman dan Gangguan Regional dari Para Pemberontak 

Pada tahun 178 H/794 M di Mesir, terjadi perlawanan oleh marga Hauf 

Timur Tengah, termasuk tokoh seperti Qais dan Quda'ah. Kaum revolusioner 

ini melawan pemimpin Mesir saat itu, Ishaq Sulaiman. Untuk mengatasi 

pemberontakan tersebut, Khalifah Harun Ar-Rasyid mengirimkan Harthamah 

bin A'yan dan pasukan ke Mesir. Setelah suku Hauf berhasil ditundukkan, 

mereka diwajibkan membayar pajak ke wilayah tengah sebagai tanda 

kesetiaan. Khalifah Harun kemudian menunjuk Harthamah sebagai gubernur 

Mesir, meskipun jabatan ini kemudian digantikan oleh Abdul Malik bin Salih 

setelah sebulan kepemimpinan Harthamah di Mesir.1 

Pada masa pemerintahan Khalifah Harun, terjadi pemberontakan yang 

dilakukan oleh masyarakat Zindiq. Sebelum akhirnya dikalahkan pada tahun 

181 H/797 M, kelompok pemberontak berhasil menguasai wilayah Jurjan 

dan menimbulkan kerugian signifikan di daerah tersebut.2  

Pada tahun 183 H/799 M, Khalifah dan pasukannya dihadapkan pada 

serangan Khazar di wilayah Armenia, melibatkan pembajakan dan 

penaklukan lebih dari 100.000 Muslim dan non-Muslim yang berada di 

bawah perlindungan wilayah Islam.3 

 

 
                                                 

1Al-Tabari. The History of al-Ṭabari, Vol. 30 (1989), h. 141  

2Ahmad Al-Usairy,. Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, terj. 
Samson Rahman. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 1999), h. 229. 

3
 Al-Tabari. The History of al-Ṭabari. h. 170 
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b. Menertibkan Sistem Administrasi Pemerintahan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid mengangkat wazir utama dari Keluarga Barmak 

pada masa pemerintahannya. Wazir utama yang berasal dari keluarga ini, 

Yahya, seorang pendidik dan dekat dengan Harun sejak lama sebelum 

menjadi khalifah, dipilih sebagai wazir dengan kekuatan yang signifikan. 

Yahya menjabat sebagai wazir hingga kematiannya pada tahun 805 M, dan 

posisinya dijabat oleh kedua anaknya, al-Fadl dan Ja'far. Dalam rentang 

waktu pemerintahan Harun sebagai khalifah Dinasti Abbasiyah hingga 

jatuhnya keluarga Barmak pada tahun 803 M, keluarga ini memerintah 

sebagai wazir selama sekitar 17 tahun (786-803 M).4 

Banyak perubahan terjadi ketika keluarga Barmak menjabat sebagai 

wazir. Kekuasaan untuk mendelegasikan dan pemberhentian pemimpin, 

yang sebelumnya hanya berada di bawah khalifah, kini dapat dilakukan oleh 

wazir selama khalifah menyetujuinya. Tempat wazir dapat diperoleh oleh 

kerabatnya. Harta kekayaan gubernur yang diberhentikan bisa disita oleh 

wazir keluarga tersebut.5  

Kepercayaan Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam menyerahkan urusan 

sehari-hari kepada keluarga Barmak dan Al-Rabi, membuatnya sering kali 

lalai dalam mengambil tindakan penting sehari-hari. Hal ini semakin 

memperkuat dominasi kekuatan politik Keluarga Barmak pada saat itu. 

Penguasaan kekuatan keluarga Barmak dibedakan dengan mengisi posisi 

wazir, sekretaris, administrator angkatan bersenjata, pengawas pintu, serta 

militer dan organisasi umum. Oleh karena itu, Keluarga Barmak bisa dengan 

                                                 

4Philip K. Hitti. History of the Arabs. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet 
Riyadi. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2013), h. 336-367 

5Philip K. Hitti. History of the Arabs. (2013), h. 397 
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leluasa mengambil langkah-langkah yang bermanfaat bagi mereka, misalnya 

saja penataan perluasan tanah negara.6  

Meski begitu, sebagai khalifah, Harun Ar-Rasyid juga tetap menjalankan 

kewajibannya yang lain. Pembenahan kerangka manajerial yang dilakukan 

Khalifah Harun dilakukan dengan mendesain ulang yayasan-yayasan ulama 

dan lembaga-lembaga negara agar lebih terkoordinasi. Dijelaskan pula tugas 

masing-masing dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Pembatasan 

waktu penugasan juga dilakukan.7  

c. Mereformasi Sistem Administrasi Provinsi di Kawasan Perbatasan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid menyelesaikan perombakan kerangka 

manajerial. Perubahan ini berencana memberikan lebih banyak aset untuk 

jihad. Pada masa Khalifah Harun, sentralisasi juga dilakukan dengan tujuan 

mengendalikan dan meminimalkan konflik di wilayah perbatasan. Kerangka 

biaya dikoordinasikan, didukung oleh pengembangan kerangka. Dengan 

dikembangkannya kerangka tersebut ini akan mempermudah dan 

mempercepat kerja.8  

d. Memimpin Ekspedisi Islam dan Pelaksanaan Ibadah Haji 

Khalifah Harun Ar-Rasyid, saat memimpin Dinasti Abbasiyah, meraih 

kemenangan di Pegunungan Taurus pada tahun 797 M dan berhasil 

menaklukkan benteng pada saat yang bersamaan. Pada periode tersebut, ia 

juga mengikuti perjalanan haji. Pengingkaran yang dilakukan oleh penguasa 

Irene (797-802 M) dan penerusnya Nicephorus (802-811 M) di Bizantium, 

melalui pelanggaran rincian pemahaman dan penghinaan, mengejutkan 

Khalifah Harun Ar-Rasyid dan memicu serangan terhadap Bizantium. Di 

bawah kepemimpinannya, banyak pasukan penakluk dikirim ke wilayah 

                                                 

6Ibn Khaldun. The Muqadimmah: an Introduction to History the Classic Islamic History 
of The World, (1967), h.69 dan Sodiqin, Ali, dkk. Sejarah Peradaban Islam Sejarah Peradaban 
Islam dari Masa Klasik hingga Masa Modern, (2018)... h. 102 

7Yusuf Al-Isyi. Tārikh al-Khilāfah al-’Abbāsiyyah. (Damsyik: Dār al-Fikri, 1977) 

8Bobrick, Benson. Kejayaan Sang Khalifah Harun ar-Rasyid: Kemajuan Peradaban 
Dunia pada Zaman Keemasan Islam, terj. Indi Aunullah. (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), 
h. 60 dan 71 
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Bizantium, termasuk ekspedisi besar pada tahun 806 M. Pada masa 

pemerintahan Abdul Malik, Khalifah memenangkan pertempuran di Anqirah 

dan berhasil menaklukkan Malmurah.9  

Khalifah Ar-Rasyid dan tentaranya berhasil memenangkan upaya 

tersebut dengan menghapus kendali atas Asia Kecil, serta merebut Heraclea 

dan Tyna. Sebagai pihak yang menang, kekaisaran dan keluarga di Bizantium 

diharapkan memberikan pengakuan dan membayar biaya.10 Perkembangan 

wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah di masa pemerintahan Harun Ar-

Rasyid melibatkan ekspansi ke daerah-daerah termasuk Afrika Utara dan 

India.11 Keberhasilan dalam merebut distrik-distrik Bizantium juga didukung 

oleh kehadiran angkatan laut yang dikelola oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid.12 

e. Memindahkan Ibu Kota Pemerintahan dari Baghdad ke Raqqah 

Pertukaran ibu kota dari wilayah perkotaan Bagdad ke Raqqah terjadi 

pada tahun 796 M.13 Raqqah pernah digunakan sebagai tempat pendirian 

perkemahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Karena merasa nyaman di sana, 

Khalifah Harun kemudian menjadikan Raqqah sebagai salah satu rumahnya. 

Selanjutnya, setelah dijadikan ibu kota pemerintahannya pada tahun 181 

H/797 M, Khalifah Harun menyampaikan permulaan catatan kekuasaannya 

yang terbuat dari shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan doa 

permohonan wakaf dan keharmonisan dari Allah.14  

 

 

 

                                                 

9Hugh Kennedy. When Baghdad Ruled the Muslim World; (2004), h.34 

10Philip K. Hitti, History of the Arabs.. h. 373 

11Rizem Aizid. Pesona Baghdad dan Andalusia: Meneropong Masa Kejayaan Islam di 
Baghdad dan Andalusia. (Yogyakarta: Diva Press, 2017), h. 41 

12Ali Sodiqin, dkk. Sejarah Peradaban Islam Sejarah Peradaban Islam dari Masa 
Klasik hingga Masa Modern. h.102 

13
Mappaseng, Irvan Setiawan. Seni Memanah. (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 40. 

14Al-Tabari. The History of al-Ṭabari, Vol. 30; (1989), h. 166 
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2. Kebijakan Politik dibidang Pembangunan Kota 

a. Mengembangkan, Memperindah, dan Memajukan Kota Baghdad 

Selama pemerintahannya, Baghdad berkembang menjadi kota yang 

sangat besar, indah dan megah. Kualitas yang ditunjukkan oleh Baghdad yang 

tidak hanya menjadi titik fokus pergantian peristiwa yang logis, namun juga 

menjadi titik fokus kemajuan dan kebudayaan dunia yang tinggi.15 Banyak 

bangunan baru dibangun pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Selain megah, 

bangunan-bangunan ini juga dibangun untuk memberikan fasilitas publik 

yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Masjid dan sekolah, misalnya 

madrasah dan perguruan tinggi, kantor pun turut dibangun.  

Perkembangan struktur Baghdad tidak hanya terjadi pada lingkaran atau 

fokus kota saja, namun Baghdad juga telah berkembang di luar lingkaran 

kota. Sterilisasi luas dan destinasi umum pun dibangun. Taman, pembibitan, 

dan rumah bangsawan yang dihiasi karya seni dinding berpernis biru dan 

merah terletak di tepi kota. Sebagai tempat kompetisi, pemeriksaan dan 

dinas militer, sebuah lapangan luas tersirat di depan kastil. Banyak puncak 

yang dibuat dan banyak persimpangan yang dikerjakan untuk melintasi parit. 

Selain untuk kerapihan, kamar mandi umum dibuat sebagai tempat mandi, 

namun juga berfungsi untuk mandi orang. Baghdad berkembang menjadi 

kota yang ramai di siang hari. Sementara itu, sekitar malam hari Baghdad 

diterangi oleh lampu-lampu yang memikat. Hiburan malam, seperti 

turnamen catur, drama, konser, dan pertunjukan akrobatik yang menarik 

banyak orang. Kemegahan Baghdad pada masa Harun Ar-Rasyid jauh 

mengungguli masyarakat perkotaan di barat. Hal ini bisa membuatnya 

menyaingi Konstantinopel.16  

 

                                                 

15Syamruddin Nasution. Sejarah Peradaban Islam (3rd ed.). (Pekanbaru: Yayasan 
Pusaka Riau, 2013), h. 195-197 

16Benson Bobrick. Kejayaan Sang Khalifah Harun ar-Rasyid: Kemajuan Peradaban 
Dunia pada Zaman Keemasan Islam, terj. Indi Aunullah. (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), 
h. 99-103. 
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b. Mendirikan Rumah Sakit di Baghdad 

Pusat perawatan dan penyembuhan, tempat ini diinisiasi dan 

diperintahkan pembangunannya oleh Khalifah Harun. Bangunan rumah sakit 

ini mengusung gaya arsitektur Persia, mirip dengan bangunan akademi 

kedokteran di Jundishapur. Dengan luasnya, rumah sakit ini dilengkapi 

dengan arsitektur yang megah, menjadi tonggak penting dalam 

perkembangan fasilitas kesehatan pada masa itu.17 

3. Kebijakan Politik di Bidang Ilmu Pengetahuan 

a.  Mengadakan dan Mengembangkan Gerakan Penerjemahan Buku-

buku Berbahasa Asing 

Khalifah Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang memajukan 

kegiatan penafsiran kitab-kitab yang tidak dikenal dialeknya ke dalam bahasa 

Arab. Pada masa kekhalifahannya, kelompok tafsir dibentuk atas inisiatif 

Yuhan bin Musawih. Bahasa Arab menjadi bahasa otoritatif dan bahasa 

pengajaran di sekolah-sekolah pada masa tersebut. Sebagai upaya untuk 

mengumpulkan sumber informasi, buku-buku asing diterjemahkan ke dalam 

bahasa Arab dan dikumpulkan di Bait al-Hikmah, Baghdad, Irak.18 

b. Membangun Khizanah Al-Hikmah di Baghdad 

Khalifah Harun Ar-Rasyid membangun Khiznah Al-Hikmah di Baghdad.  

ini dimanfaatkan sebagai tempat penelitian. Selain itu, gedung ini juga 

dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan buku (perpustakaan). Pada saat 

itu, pembangunannya dimaksudkan untuk memajukan ilmu pengetahuan. 

Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa lain ke bahasa Arab 

merupakan salah satu contoh kegiatan penelitian.19  

 

 

                                                 

17Lukman Hadi. Peran Harun al-Rasyid. 
18

Juan Eduardo Campo. Encyclopedia of Islam (J. G. Melton (ed.)). (Pekanbaru: Infobase 

Publishing,2009), h. 84. 

19Risda Sofa. “Kejayaan Pendidikan Islam pada Masa Khalifah Harun arRasyid”,( 
Jurnal Keislaman. Vol. 5, No. 1. 2022) 
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c. Membangun Pabrik Pembuatan Kertas di Baghdad 

Kertas merupakan media menulis yang berasal dari Tiongkok. 

Kebutuhan kertas dalam jumlah besar di Baghdad diawali dengan 

didirikannya pabrik kertas oleh Ja'far bin Khalid Barmak pada tahun 795-796 

M ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid berkuasa. Pendirian pabrik pengolahan 

ini juga berharap dapat menghasilkan lebih banyak pembukuan dan 

membuat biaya menjadi masuk akal. Di sisi lain, Khalifah Harun meminta 

agar kertas yang dibuat oleh fasilitas industri juga digunakan untuk mencatat 

catatan pemerintah.20 Karena tulisan di atas kertas tidak mudah dihapus, 

Khalifah Harun memerintahkan agar digunakan. 

d. Tunjangan Beasiswa Pendidikan bagi Pelajar dan dokter 

Pemerintah memberikan jabatan sebagai hibah pendidikan kepada 

mahasiswa dari tingkat dasar hingga tingkat tertinggi, terutama bagi para 

penghafal Al-Qur'an, sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan. 

Mahasiswa yang akan menjadi spesialis dan dokter diberikan penghargaan 

dengan memberikan beberapa sertifikasi fasilitas pendidikan, misalnya 

penginapan, aset pendidikan, dan kompensasi jika berhasil dalam 

pengobatan atau penemuan-penemuan baru di bidang ilmu klinis.21 Khalifah 

Harun pernah menerima gaji yang cukup besar dari dokter, Jibril membayar 

100.000 dirham untuk dua kali bekam tahunan.22 Ketika Khalifah Harun 

berkuasa di Bagdad terdapat sekitar 800 spesialis. 

e. Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Jundishapur 

Jundishapur, terkenal dengan ilmu pengetahuannya, memiliki yayasan 

yang didirikan oleh Anusyirwan pada tahun 555 M, yang fokus pada studi 

pengobatan dan teori. Sistem sekolah di sini dipengaruhi oleh tradisi Yunani 

Kuno, meskipun bahasa Aram digunakan sebagai bahasa pengajaran. Praktik 

                                                 

20Ali Mustofa.“Masa Keemasan Pendidikan Islam”. 

21Philip K.. Hitti, History of the Arabs. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet 
Riyadi. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2013), h. 512 dan 513. 

22Philip K.. Hitti h. 455 
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pengobatan di Jundishapur telah memiliki koneksi dengan pemerintahan 

sejak masa kekhalifahan Al-Mansur. Pada suatu waktu ketika Khalifah Al-

Mansur sedang lemah, dia memanggil spesialis Kristen dan pimpinan klinik 

di Jundishapur bernama Jurjis. Jurjis kemudian diangkat sebagai dokter 

istana oleh Khalifah Al-Mansur, dan putranya, Jibril, menjadi kepala rumah 

sakit di Baghdad setelah berhasil mengatasi gangguan mental seorang budak 

Khalifah Ar-Rasyid. 

4. Kebijakan Politik di bidang Perekonomian 

Kebijakan politik pada bidang perekonomian Khalifah Harun Ar-Rasyid 

adalah mengatur sumber pemasukan negara dan penarikan pajak. Baitul Māl 

pada masanya seperti di masa-masa sebelumnya juga berperan sebagai 

lembaga yang mengurus keuangan negara. Untuk mempermudah 

pengurusan keuangan di Baitul Māl, ia kemudian memilih wazir untuk 

mempimpin tiga departemen yang memiliki fungsi mengurus 

perbendaharaan negara, pendapatan negara dari hasil bumi, serta kebutuhan 

untuk perlengkapan perang. 

Beberapa sumber pendapatan negara seperti  zakat, pajak tanah (kharaj), 

biaya perlindungan dari orang non-Muslim atau ahl adzimmah (jizyah), harta 

didapat dengan cara damai dari orang musyrik (fa'ī), harta rampasan perang 

(ganimah), biaya adat (usyur), wakaf, sumbangan, dan warisan yang tidak 

memiliki penerima (ahli waris). Pertimbangannya mengenai bidang 

pemungutan pajak membuatnya meminta seorang penguasa yang ditunjuk 

bernama Abu Yusuf, pengganti Abu Hanifah, untuk menulis buku tentang 

pengeluaran dan zakat yang diberi nama “Al-Kharaj”.23  

Ketepatan kerangka moneter pada masa Khalifah Harun ditegakkan oleh 

rencana kerangka pengeluaran yang apik, pencetakan koin yang seragam, 

                                                 

23Ali Sodiqin, dkk. Sejarah Peradaban Islam Sejarah Peradaban Islam dari Masa 
Klasik hingga Masa Modern (Siti Maryam, dkk. (ed.)). (Yogyakarta: Lesfi, 2018), h.106 



32 

 

 

 

dan normalisasi estimasi timbangan.24 Semua disalurkan untuk keperluan 

negara, misalnya pemberian gaji prajurit, biaya pemeliharaan masjid, dan 

pembangunan atau perbaikan jalan dan perancah serta orang-orang yang 

kurang beruntung, misalnya orang yang membutuhkan, budak,  gelandangan, 

dan pengembara.25 Baitul Māl sebagai lembaga pengumpulan dana pada 

masa itu juga berperan dalam memberikan bantuan kepada para tahanan, 

misalnya dengan memberikan makanan dan pakaian kepada mereka. 

B. Kebijakan Ekonomi Masa Pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid 

Tugas utama penguasa adalah memahami dan menjamin bantuan 

pemerintah kepada kerabatnya. selalu menekankan betapa pentingnya 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan berbagai proyek 

yang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat umum. Negara memerlukan 

organisasi yang cakap dan adil serta disiplin dan tanggung jawab yang 

teguh.26 

Khalifah Harun Ar-Rasyid mengalokasikan berbagai sumber dana, 

termasuk biaya tanah, untuk mengisi Baitul Maal. Tujuannya adalah agar 

sumber uang Baitul Maal sesuai dengan pedoman syariat, mengikuti teladan 

Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya. Tindakan ini diambil untuk 

mencegah diskresi yang dapat menimbulkan pelanggaran, serta menjaga 

keberlanjutan dan integritas Baitul Maal dalam melaksanakan kewajibannya 

dalam mensejahterakan umat.27 

Dalam menciptakan kembali kerangka keuangan dari buku Al-Kharaj, 

dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pendapatan Baitul Maal terdiri dari 

beberapa bagian penting mengingat penyebarannya, yaitu sebagai berikut: 

                                                 

24Benson Bobrick. Kejayaan Sang Khalifah Harun ar-Rasyid: Kemajuan Peradaban 
Dunia pada Zaman Keemasan Islam, terj. Indi Aunullah. (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), 
h. 60. 

25Al-Tabari. The History of al-Ṭabari, Vol. 28: Abbasid Authority Affirmed: The Early 
Years of al-Mansur (1995), h. 335 

26
Martina, Nofra Tilopa. “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf..”  h. 157. 

27
Martina, Nofra Tilopa. h. 158. 
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1. Ghanimah (Harta Rampasan Perang) 

Ghanimah adalah segala harta benda yang diperoleh umat Islam dari 

pasukan musuh dan kaum musyrik, termasuk berbagai jenis barang, senjata, 

kuda, serta benda-benda lainnya. Sedangkan Ar-Rikaz merupakan emas dan 

perak yang diperoleh dari harta yang tersembunyi di dalam isi perut bumi, 

dan juga melibatkan kekayaan laut seperti berbagai jenis permata dan ikan 

paus.28 

Tertibnya penyebaran ghanimah adalah seperlimanya disebarkan 

kepada pionir. Seperlima bagian dari jatah Nabi diedarkan untuk membantu 

kelompok umat Islam. Sementara itu, bagian anggota keluarganya dibagikan 

kepada orang-orang yang keturunannya berpasangan dengan Bani Hasyim 

dan Al-Muthallib, keduanya merupakan anak dari Abdu Manaf dan bukan 

anak dari kedua saudaranya Abdu Syams dan Naufal.29 

Untuk pembagiannya, empat perlima dari kelebihan sumber daya 

ghanimah diberikan kepada pihak terkait, seperti pengurus dewan dan 

relawan. Petugas yang memiliki kendaraan memenuhi syarat untuk tiga 

penawaran, satu penawaran untuk mereka dan dua penawaran lainnya untuk 

kendaraan atau kuda mereka. Sementara itu, pendekar dengan berjalan kaki 

hanya mendapat satu bagian.30 

2. Al-Kharaj (Pajak Bumi) 

 Jenis pendapatan kedua adalah al-kharaj atau retribusi tanah. 

Pengeluaran tanah atau al-kharaj secara spesifik terdiri dari tiga hal pokok: 

a. Tanah yang Terkena Pajak 

Apabila suatu wilayah ditaklukkan melalui perang atau kerukunan, 

sedangkan di wilayah tertentu terdapat banyak tanah kosong tanpa tanaman 

                                                 

28Imam As-Syuthi. Tarikh Khulafa’ Sejarah Penguasa Islam, h. 241. 

29Imam As-Syuthi. h. 242. 

30Imam As-Syuthi. Tarikh Khulafa’ Sejarah Penguasa Islam : Khlufaur Rasyidin, Bani 
Umayyah, Bani Abbasiyah. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2001), h. 231. 
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atau bangunan yang mempunyai tempat bersama siapa pun dan tidak 

tergabung dalam satu kota atau wilayah tertentu, maka siapapun 

menghidupkan kembali tanah itu menjadi miliknya. Kepala Negara dapat 

memilih apakah akan mengambil tanah tersebut di antara para pejuang yang 

berhasil menaklukkannya atau tidak mengedarkannya. Namun penilaian 

yang tepat adalah dengan memikirkan kepentingan penghuninya. Hal ini 

terjadi seperti halnya khalifah Umar Bin Khathab menangani Ardh As-

Sawad.31 

Pemikiran ini menggambarkan bahwa posisi tanah yang tidak diklaim 

oleh siapa pun seperti harta yang tidak terklaim dan bukan bagian dari 

rencana penerusnya. Seorang Kepala Negara yang adil seharusnya 

memberikan izin dan memberikan tanah tersebut kepada individu atau 

kelompok yang dapat mengembangkan Islam atau proyek-proyek yang 

bermanfaat bagi umat Islam serta mendatangkan kebaikan. Begitu pula 

dengan tanah-tanah lain yang dapat dibagikan secara feodal kepada 

kelompok-kelompok tersebut oleh kepala negara.32  

Oleh karena itu, tanah tersebut dikenakan pajak dan tidak dapat diambil 

alih oleh kepala negara setelah keputusan ini. Mereka berhak mewariskan, 

membeli, dan menjual tanah itu karena tanah itu sudah menjadi miliknya. 

Akibatnya, mereka cenderung mendapat bayaran yang bagus di darat. 

Pengumpulan retribusi diselesaikan setahun sebelum khalifah Umar bin 

Khathab meninggal dunia dan Negara mendapat 100.000.000 dirham. 

Retribusi merupakan komitmen wajib bagi setiap penduduk 

(Muslim/non-Muslim) kepada Negara sesuai dengan peraturan untuk 

mendanai penggunaan Negara . Tanah yang dikenakan beban adalah:  

                                                 

31Ardh as-sawad adalah tanah ghanimah yang tidak dibagi dan diwakafkan khalifah 
umar bin khattab kepada Negara. 

32Imam As-Syuthi. Tarikh Khulafa’ Sejarah Penguasa Islam : Khlufaur Rasyidin, Bani 
Umayyah, Bani Abbasiyah. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2001), h. 243. 
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Ardh As-Sawad harus membayar seperlima kepada yang diairi melalui 

irigasi sistematis, sedangkan yang diairi seluruhnya dengan gandum dibayar 

seperlima setengahnya. Sedangkan jika anda menanam kurma, Ar-Rithab33, 

anggur, atau perkebunan anda akan dibayar sebesar 33%. Sehubungan 

dengan hasil hortikultura di akhir musim semi, dibayar dalam jumlah 

seperempat. Pembayaran pajak tersebut kemudian dipotong dari hasil 

penjualan atau diganti dengan jumlah yang sama, tanpa merugikan wajib 

pajak maupun pihak berwenang. Kemudian mereka mengambil sesuatu yang 

menjadi komitmen mereka untuk membayar asalkan tidak menyusahkan 

warga. 

Dengan asumsi bahwa transaksi dan peredaran transaksi yang 

berlangsung antara warga negara dan para spesialis (angsuran biaya 

menggunakan perhitungan keuntungan dari penawaran barang) lebih ringan, 

maka hal serupa juga berlaku bagi mereka.  

Abu Yusuf mengungkapkan, dalam memungut biaya tanah, tidak boleh 

diambil atau dicampurkan dengan upah buruh, biaya persiapan, uang 

kegagalan, biaya pengangkut makanan tuan, dan tidak dianjurkan dipungut 

dari biaya kertas, upah para utusan, penimbangan dan pengukur raja atau 

penguasa pengganti. warga negara tidak wajib melindungi siapa pun. Nilai 

jual jerami tidak dapat digunakan untuk memungut pajak, dan memungut 

pajak atas jerami tidak dapat disamakan dengan memungut pajak atas gabah, 

baik diukur maupun dijual. Karena keuntungan yang didapat dari penawaran 

gandum mungkin terbebani oleh tindakan yang telah disebutkan 

sebelumnya. Kerangka yang dilakukan dalam penanggung jawab adalah At-

Taqabul, yaitu menjadikan seseorang dari beberapa kelompok sebagai 

penanggung angsuran hak atas tanah terus dan menanggungnya sendiri 

dengan imbalan dan mendapat sejumlah upah tertentu (dari warga negara) 

dari biaya yang mereka bayarkan. Penguasa menerima pendapatan pajak 

                                                 

33Ar-rithab adalah tanaman sayuran seperti mentimun, terong, semangka, dan 
sejenisnya.  
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lebih cepat berdasarkan pengaturan ini dan mereka yang memberikan 

jaminan menerima sisa atau selisih antara jumlah pajak tanah yang 

dibayarkan dan hasil panen yang diterimanya (yang dibayarkan oleh 

pembayar pajak kepadanya).34 

Abu Yusuf mengatakan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, “Menurut saya, 

tidak boleh ada angsuran biaya apa pun dari Ardh As-Sawad atau pihak lain 

yang mempunyai kerangka jaminan dari negara ini. tugas yang mereka bayar, 

itu berarti mereka bertindak tanpa tujuan akhir yang jelas sehubungan dengan 

cicilan biaya dan memaksakan komitmen yang tidak boleh dipenuhi kepada 

warga negara. Selain itu, pejabat yang menuntut bertindak brutal dan 

mengambil properti yang banyak Hal ini dilakukan agar gaji negara 

sempurna.”  

Jika sistem cicilan seperti itu dilakukan maka akan berdampak buruk dan 

merugikan negara, sehingga menyulitkan masyarakat. Orang yang 

memberikan jaminan cicilan utang tidak peduli dengan kelangsungan 

hidupnya dengan manfaat yang diperolehnya dari jaminan tersebut. Hal ini 

sering kali dilakukan dengan memberikan tekanan dan meneror individu, 

melakukan strategi mencekik, menjemur mereka di bawah terik matahari, 

dan menyeimbangkan batu di leher mereka. Penyiksaan dan pengalaman 

yang menyiksa harus dirasakan dengan membayar tugas yang pada dasarnya 

tidak perlu mereka akui. 

Setelah itu, Abu Yusuf berbincang dengan khalifah tentang keluhan 

berbagai pemberitaan tentang kesewenang-wenangan dan ketidakadilan 

terhadap warga negara, termasuk keharusan membayar pajak melebihi 

kemampuannya dan melebihi yang diperhitungkan atas harta bendanya. Ia 

mengingatkan khalifah akan hal ini dan meminta agar masalah ini 

                                                 

34Fauzi Unang. h. 23. 
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diselesaikan sesegera mungkin untuk menutupi segala ancaman 

pembayaran. pajak dan pengurangan fai.35 

Abu Yusuf mengakui membebankan biaya cicilan dengan menggunakan 

sistem jaminan ini jika penduduk suatu kota memintanya, dengan 

mengatakan "kerangka cicilan ini membuat segalanya lebih mudah bagi 

kami." Dengan adanya kenyataan bahwa orang yang menjamin pembayaran 

pajak tersebut menerima gaji dari Baitul Maal, diharapkan dapat 

mencegahnya melakukan ketidakadilan jika ia memilih demikian.36 

Jika pejabat yang menjamin pembayaran pajak atau memungut pajak 

menuntut sesuatu yang tidak diwajibkan oleh wajib pajak. melakukan atau 

apabila memberikan beban kepada Wajib Pajak di luar kemampuan atau 

kewajibannya, maka harus menyiapkan sanksi dan ancaman pidana 

terhadapnya guna mencegah kesewenang-wenangan dan kezaliman. Jika 

orang-orang yang menjamin cicilan biaya dan otoritas pemilahan bea tetap 

melakukan hal tersebut, maka persetujuan dan risiko harus diterapkan 

kepada mereka untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama.37 

b. Upeti Warga Dzimmi (Jizyah) 

Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang 

yang bergabung dibawah bendera kaum muslim, tetapi mereka tidak mau 

masuk Islam. Jadi, Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh non muslim. 

Setelah secara efektif mengendalikan wilayah non-Badui, umat Islam 

melaksanakan jizyah (biaya/penghargaan seumur hidup). Penghargaan ini 

merupakan imbalan bagi umat Islam yang ingin menjaga dan melindungi 

kaum dzimmi dari serangan musuh. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa 

                                                 

35Benson Bobrick. Kejayaan Khalifah Harun Ar-Rasyid : Legenda Sang Khalifah Dan 
Kemajuan Peradaban Pada Zaman Keemasan Islam. (Jakarta : Alvabet. 2013), h. 129 

36Imam As-Syuthi. h. 247. 

37Benson Bobrick. h. 130. 
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kaum dhimmi tidak ikut berperang bersama kaum Muslim dalam 

penaklukannya.38 

Kepala Negara hendaknya bersikap baik terhadap warga dhimmi dan 

mengawasi keadaan warga dhimmi agar tidak tertindas atau kesal, serta 

tidak direpotkan dengan komitmen-komitmen yang melampaui kemampuan 

warga dhimmi. Harta milik warga Dhimmi tidak pernah diambil atau 

dirampas darinya, kecuali dilakukan dengan cara yang benar dan membayar 

shadaqah umat Islam sebanyak dua kali lipat.39 

Penghargaan tersebut harus diberikan kepada seluruh penghuni dzimmi, 

kecuali Umat Kristen Taghlib, terutama penghuni Najran. Pengakuan dari 

penduduk dzimmi wajib diberikan oleh laki-laki, bukan perempuan dan anak 

muda. Pengakuan ini tidak diperoleh dari orang-orang miskin, tunanetra, 

yang tidak bekerja, tidak memiliki kemampuan, yang tidak mampu, menteri, 

orang tua, yang tidak dapat bekerja, dan tidak memiliki harta benda. Hewan 

ternak dzimmi, seperti unta, sapi, atau kambing, tidak diwajibkan zakatnya.40 

Abu Yusuf membagi zakat menjadi tiga kelompok: 58 dirham untuk orang 

kaya, 24 dirham untuk kelas pekerja, dan 12 dirham untuk pekerja. Sejak saat 

itu, Abu Yusuf mengkaji latar belakang sejarah pemberian jaminan oleh 

otoritas militer kepada penduduk dzimmi di berbagai daerah sebagai bagian 

dari pelaksanaan kasus tersebut. Dijelaskan dalam sabda  Nabi, beliau 

berkata:  

 “Barangsiapa berbuat aniaya terhadap mua’hid 41 atau membebankannya 
melebihi batas kemampuannya, maka aku akan menjadi lawannya.” 

Sebelum wafatnya, Khalifah Umar bin Khattab mengungkapkan 

pandangannya dengan menyatakan, "Saya mendorong para khalifah setelah 

saya untuk memenuhi komitmen mereka, berperang untuk menjaganya, dan 

                                                 

38Imam As-Syuyuthi, Tarikh Khulafa.., h. 249. 

39
 Imam As-Syuyuthi, Tarikh Khulafa.., 249 

40Fauzi Unang, “Analisis Pemikiran Abu Yusuf...”, h. 25 

41Mu'ahid adalah warga dzimmi ataupun orang yang meminta suaka. 
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tidak menyusahkan mereka melebihi kemampuannya." Ungkapan ini 

mencerminkan pedoman dan arahan untuk pemimpin-pemimpin setelahnya 

agar tetap berkomitmen, melindungi wilayah, dan tidak memberlakukan 

beban yang melebihi kapasitas mereka.42 

C. Al-Usyur (Bea Cukai) 

Al-usyur43 Jenis pendapatan seperti usyur (imbalan) dari Ahl Harb 

bukanlah konsep yang diungkapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun 

ditemukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. 

Keberadaannya muncul ketika kaum Manbaj, yang dianggap sebagai Ahl 

Harb di balik lautan, mengirimkan surat kepada Khalifah Umar, menawarkan 

untuk memasuki wilayahnya sebagai pedagang dan bersedia membayar 

usyur.44 Setelah membaca surat tersebut, Khalifah Umar berdiskusi dengan 

beberapa sahabat Nabi. Mereka memberikan saran untuk menerima 

tawaran tersebut. Sebagai konsekuensinya, Ahl Harb, dalam hal ini kaum 

Manbaj, menjadi pihak utama yang membayar usyur. Khalifah Umar 

mengirim Ziyad Hudair Al-Asadi untuk menarik pajak dari wilayah Irak dan 

Suriah.45 

Sejak saat itu, strategi ini digunakan sebagai sumber perspektif dalam 

pergerakan sumber daya pengirim secara khusus. Segala sesuatu yang 

dibawa oleh penghuni Ahl-Harb dan dzimmi kemungkinan besar berstatus 

retribusi tanah. Adapun angsuran yang dilakukan oleh umat Islam, maka 

statusnya adalah zakat. Dengan demikian, jika seorang muslim mengatakan 

                                                 

42Martina, Nofra Tilopa. “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj” 
Jurnal Al-Intaj 3 No.1 (2017), h. 162 

43Al-usyur adalah bentuk jamak dari kata usyur, yaitu zakat tanah dari orang yang 
masuk islam ketika masih menguasai tanah tersebut. Inilah tanah-tanah dan tanah feodal 
yang dihidupkan atau dikelola umat Islam 

44Manjab merupakan sebuah kota besar, yang terletak antara Eufrat dan Tigris. 

45Fauzi Unang, “Analisis Pemikiran Abu Yusuf…”, h. 25 
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“Saya telah mengeluarkan zakat atas harta yang berada dalam penguasaan 

saya”, maka sahlah sumpahnya.46 

Usyur adalah hak umat Islam yang diambil dari pertukaran sumber daya 

ahl dzimmah. dan penghuni Darul Harbi yang melintasi batas-batas Negara 

Islam. Usyur dibayar dengan uang atau produk sungguhan. Tarif Usyur 

ditetapkan berdasarkan status karir profesional. Umat Islam akan 

menukarkan zakatnya sebesar 2,5% dari seluruh produk yang mereka bawa, 

sedangkan ahl dzimmah bergantung pada tarif 5%. Kaum kafir Harbi 

bergantung pada pajak 10% seperti yang ditunjukkan oleh retribusi yang 

ditetapkan untuk dealer.  

Retribusi tanah, yang melibatkan tiga jenis pendapatan, merupakan 

landasan moneter pemerintahan Islam. Pendapatan ini disalurkan untuk 

kepentingan umum, karena retribusi atas tanah dianggap sebagai hak 

masyarakat secara keseluruhan. Penyelesaian dan alokasi kepentingan-

kepentingan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kepala negara dalam 

rangka memastikan distribusi dan penggunaan dana yang adil dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.47  

3. Zakat 

Zakat merupakan wujud wajib kecintaan terhadap umat Islam yang 

memiliki harta berlimpah.  

Pertama: dari hewan peliharaan umat Islam, misalnya unta, sapi, dan 

kambing dengan pertimbangan tertentu menurut hukum Islam.  

Kedua: dari uang tunai umat Islam, baik koin emas maupun perak dengan 

perhitungan 2,5 persen.  

Ketiga, dari barang dagangan umat Islam, termasuk membayar zakat dan 

sepersepuluh dari pedagang yang lewat.  

Keempat: dari daerah pedesaan Muslim yang menggunakan perhitungan 

desimal, dimana bangunan yang terendam air wajib membayar zakatnya 

                                                 

46Fauzi Unang, “Analisis Pemikiran Abu Yusuf…”, h. 23 

47Fauzi Unang, “Analisis Pemikiran Abu Yusuf...”, h. 24 
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sepersepuluh dan yang terendam air wajib membayar zakatnya seperdua 

puluh.48 

Berdasarkan dalam QS. At-Taubah/ :60 Zakat diedarkan sesuai ketentuan 

Al-Qur'an. hingga delapan pertemuan, sebagaimana dimaksud dalam firman 

Allah swt. 

“Yang pasti zakat itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-
orang miskin, orang-orang yang menerima zakat, orang-orang yang hatinya 
sudah tenang (berubah), kepada para pekerja (yang merdeka), kepada orang-
orang (yang merdeka) yang berada di jalur merah, demi jalan Allah dan bagi 
individu yang sedang bertamasya, sebagai komitmen dari Allah. Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah: 60)49 

Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa individu yang hatinya rileks telah 

lenyap atau sudah tidak ada lagi. Namun, sebagian besar ulama memiliki 

pendapat yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. 

Menurut mereka, petugas zakat seharusnya mendapatkan bagian zakat yang 

cukup tanpa berlebihan atau kekurangan. Sisanya dari zakat seharusnya 

dibagikan kepada masyarakat miskin dan terpuruk. Dalam satu pendekatan, 

masyarakat yang merah dan tidak mampu membayar mendapat satu porsi, 

sementara penjelajah yang kehabisan perbekalan juga mendapat satu porsi. 

Prinsipnya adalah untuk memberikan layanan dan bantuan kepada semua 

yang membutuhkan.50 

Sedangkan untuk pekerja, mereka mendapat satu tawaran. Sementara itu, 

satu bagian lagi digunakan untuk membenahi jalan-jalan umat Islam. Salah 

satu bagian dari mereka yang tidak mempunyai uang dan melarat diambil 

alih oleh penduduk di sekitar kota dan tidak meninggalkannya. Mengenai 

pertemuan-pertemuan lain, kepala negara diberi wewenang untuk 

membubarkan mereka berdasarkan sudut pandang sesuai firman Allah 

                                                 

48Ilham, Fauzi Simamora. “Kontribusi Khalifah Harun Al-Rasyid Dalam 
Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman Pada Masa Dinasti Abbasiyah”. (Skripsi, UIN Sumatera 
Utara, (2021)), h. 58 

49Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Surabaya: 
Duta Ilmu Surabaya, 2005) 

50Imam As-Syuyuthi, Tarikh Khulafa.., h. 259 
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dalam kitab-Nya yang diberkati. Cukuplah itu, meskipun dibagikan kepada 

satu kelompok saja di antara kelompok yang disebutkan Allah swt.51 

C. Kebijakan Pendidikan Khalifah Harun Ar-Rasyid 

1. Memuliakan Guru dan Ulama 

Khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan pionir yang menjunjung tinggi 

ulama. Al-Qadhi Al-Fadhil mengatakan dalam karangannya: “Saya tidak 

pernah mengetahui bahwa seorang penguasa mempunyai perjalanan yang 

logis, kecuali Ar-Rasyid. “Sesungguhnya dia berangkat bersama kedua 

anaknya, Al-Amin dan Al-Makmun. agar memperhatikan kitab Al-Muwatha' 

dari Imam Malik.” Al-Qadhi Al-Fadhil melanjutkan, "Salinan asli Al-Muwatha 

yang pertama kali didengar oleh Ar-Rasyid ada di gudang masyarakat 

Mesir."52 

Ayahnya mengirim Harun Ar-Rasyid ke Madinah untuk belajar di bawah 

bimbingan Imam Malik Rahimahullah yakni Imam Darul Hijroh dan duduk 

bersama dalam mengkaji fiqih dan hadis. Harun Ar-Rasyid sangat 

menghormati gurunya, saat itulah Harun Ar-Rasyid menjadikan Imam Malik 

sebagai Panutannya.  

Spesialis yang ketat harus ditempatkan sebagai pionir di atas dirinya 

sendiri. Spesialis yang ketat sebenarnya ingin memperingatkan pionir jika 

dia salah. Negara-negara Muslim akan mempunyai arti penting ketika mereka 

menganggap spesialis dalam ilmu pengetahuan. Hal ini telah ditunjukkan 

oleh Ar-Rasyid, namun juga para pionir Islam lainnya seperti Saifuddin 

Qutuz, penguasa Islam pada Perang 'Ain Jalut yang masa pemerintahannya 

diatur oleh ulama, atau Penguasa Muhammad Al-Fatih yang sangat 

menghormati pendidiknya. 

 

 

                                                 

51
Imam As-Syuyuthi, Tarikh Khulafa.., 259 

52As-Suyuthi, Tarikh Khulafa, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2015), h. 462 
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2. Mendirikan Perpustakaan 

Khalifah Ar-Rasyid meminta agar perpustakaan dibangun agar manfaat 

membaca para kerabatnya bisa dirasakan di seluruh wilayah Bani Abbasiyah, 

tidak hanya di Baghdad saja. Sebelum umat Islam mampu membangun 

peradaban besar yang bertahan selama beberapa abad, perpustakaan 

merupakan sarana pembelajaran.53 Peran perpustakaan dalam kemajuan 

suatu negara menjadi sangat penting, menyediakan akses terhadap 

informasi, data dan dokumentasi. Banyak tulisan menekankan perpustakaan 

sebagai tempat belajar, sebuah konsep yang mirip dengan sekolah. Negara-

negara maju seperti Inggris, Australia, dan Kanada mengadopsi perpustakaan 

menjadi learning center atau resources center. Hal ini untuk 

mengidentifikasikan bahwa perpustakaan yang diperankan pada masa 

kejayaan Islam sangat penting dan representatif untuk pengembangan dan 

memajukan masyarakat.54 

Dari sekian banyak perpustakaan Islam cemerlang, yang paling populer 

adalah Baitul Al-Hikmah. Baitul Al-Hikmah adalah sebuah perpustakaan dan 

lembaga pendidikan Islam utama yang didirikan oleh Harun Ar-Rasyid di ibu 

kota negara, Baghdad. Baitul Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai 

perpustakaan atau gudang buku, namun juga memiliki departemen tafsir dan 

wadah acara sosial bagi para peneliti dan intelektual dari berbagai penjuru 

dunia.55 Bait Al-Hikmah memiliki beberapa fungsi dan bagian sebagai 

berikut:   

a. Perpustakaan 

Bagian perpustakaan ini merupakan wadah untuk menyelidiki buku-buku 

untuk setiap penyimpangan dan kebenaran. Buku-buku tersebut disusun 

                                                 

53Yanto, “Sejarah Perpustakaan Baitul Hikmah Pada Masa Keemasan Dinasti 
Abbasiyah”. Jurnal Tamaddun, Vol. 15 No. 1, h. 240. 

54Yanto, h. 241. 

55Jonathan Lyons, The Great Bait Al-Hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban 
Barat, (Jakarta: Noura Books, 2013), h. 89. 
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dalam rak dan dapat diambil oleh siapa saja yang membutuhkannya. 

Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan ruang independen untuk penyalin, 

penjilid, dan pustakawan.56 Membeli buku merupakan salah satu cara untuk 

menambah buku di Bait Al-Hikmah. Khalifah Al-Makmun telah mengirim 

utusan ke Konstantinopel untuk menyerahkan buku-buku apa saja yang ada 

dalam bentuk tersebut. Dia terkadang langsung membeli sendiri. Saat 

menjalankan misi, Khalifah Al-Makmun menulis surat kepada Penguasa 

Roma meminta persetujuan untuk menumbuhkan informasi lama yang 

disingkirkan dan dijadikan tradisi masyarakat Yunani. Raja Romawi akhirnya 

menjawab panggilan tersebut, meskipun sebenarnya hal itu dilarang. Al-

Makmun kemudian mengatur terlebih dahulu perwakilan yang logis, 

menambahkan beberapa kumpulan juru bahasa, dan menyebut pionir 

sebagai musyrif (orang yang memegang kendali) di perpustakaan Baitul Al-

Hikmah. Kemudian, pada saat itu para utusan memulai perjalanan mereka ke 

setiap wilayah unik yang mereka anggap terdapat buku-buku penyimpanan 

Yunani kuno, hingga akhirnya mereka kembali dan berkonsentrasi pada 

buku-buku tersebut. Ada pula cara lain, yaitu khalifah mengirimkan para 

utusan Islam ke daerah asing, lalu menunjukkan kepada mereka kitab-kitab 

yang dimilikinya, atau mendapat jizyah yang sesekali diharapkan dibayarkan 

dengan buku. Begitulah perpustakaan ini mendapat berbagai macam buku.57 

 Koleksi perpustakaan yang dimiliki Bait Al-Hikmah dibagi menjadi 

beberapa kelompok yang disusun berdasarkan kepemilikan koleksi. 

Beberapa di antaranya adalah Khizanah Ar-Rasyid dan Khizanah Al-Makmun. 

Selain itu, sisanya ditempatkan menurut subjek, menunjukkan upaya 

organisasi yang baik dalam melestarikan dan mengatur warisan ilmiah di 

Bait Al-Hikmah.58 

                                                 

56Yanto.  h. 245. 

57
Raghib As-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, (Jakarta: Pustaka 

AlKautsar, 2011), h. 241. 

58Yanto, h. 246. 
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b. Pusat Penerjemahan 

Khalifah memberikan pertimbangan yang luar biasa kepada para penafsir 

di Baitul Al-Hikmah, beliau mendelegasikan orang-orang yang bertanggung 

jawab dalam hal ini di setiap divisi bahasa sebagai pengelola orang-orang 

yang menguraikan kitab-kitab lamanya, memberi mereka imbalan yang luar 

biasa besar secara konsisten, tepatnya 500 dinar atau sama dengan dua 

kilogram emas. 

c. Pusat Kajian dan Karangan 

Aspek terpenting dari pengembangan perpustakaan adalah pusat kajian 

dan karangan. Jurnalis membuat buku luar biasa di perpustakaan ini. 

Kemudian, pada saat itulah para pencipta tersebut mendapat penghidupan 

yang sangat besar. Ketentuan khusus yang berlaku di semua wilayah bahkan 

memperbolehkan para penyalin Bait Al-Hikmah untuk memilih. Asy Syu'ubi 

adalah salah satu yang mereplikasi dalam Perangkap Al-Hikmah untuk 

Khalifah Ar-Rasyid dan Al-Makmun.59 

d. Menara Astronomi (Observatorium Astronomi) 

Untuk mengawasi wilayah Baitul Al-Hikmah, Khalifah Al-Makmun 

membangun menara falak (astronomi) ini di Asy-Syamsyiah dekat Baghdad. 

Ia memaparkannya agar kosmologi dikenang sebagai sekolah sains sehingga 

siswa sains dapat melatih spekulasi logis yang mereka teliti. Puncak kosmik 

ini juga terlibat oleh para peneliti di bidang kosmologi, geologi, dan 

matematika. Seperti Al-Khwarizmi, keturunan Musa bin Syakir, juga Al-

Biruni. Al-Makmun juga menggunakan menara tersebut untuk menghitung 

pergerakan bumi. 

e. Sekolah 

Pada masa Harun Ar-Rasyid dan Al-Makmun, Baitul Al-Hikmah 

mengambil peran besar dengan menjadikannya sebagai lembaga bagi pelajar 

dan pendidik yang sederajat.60 

                                                 

59Raghib As-Sirjani, h. 245. 

60Raghib As-Sirjani, h. 247. 
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Sementara itu, teknik-teknik yang digunakan dalam persekolahan di 

Baitul Al-Hikmah dibuat dalam beberapa pedoman. Metode ceramah, metode 

dialog dan wacana, serta diskusi. Pendidik yang memberi pelajaran lebih luas 

berada pada posisi yang sangat besar. Setelah pendakiannya ke tempat yang 

lebih tinggi, sekelompok pengikut berkumpul. Kemudian mereka mulai 

melakukan pertukaran sesuai dengan materi dan ustadz atau syekh menjadi 

rujukan terakhir materi tersebut. Siswa berpindah dari satu halaqah lalu ke 

halaqah berikutnya, berkonsentrasi pada bagian informasi yang berbeda di 

setiap halaqah. 

Pelatihan menggabungkan bagian-bagian sains seperti cara berpikir, 

kosmologi, pengobatan, matematika, dialek yang berbeda dari Yunani, Persia, 

India, dan Arab. Lulusnya dari sekolah di Baitul Al-Hikmah, mereka diberikan 

pengakuan oleh para pendidik, wujud bahwa mereka telah berkonsentrasi 

pada informasi tersebut. Jika salah seorang di antara mereka mendapat 

kedudukan yang luar biasa, maka ia akan diberikan penegasan bahwa ia 

mempunyai nilai yang luar biasa dalam ujiannya, dan yang berhak 

memberikan ijazah itu adalah pendidiknya secara lugas. Pemberian 

pengakuan tersebut antara lain dengan mencantumkan nama pendidik bagi 

orang yang telah lulus, pengukuhan yang mencantumkan nama mahasiswa, 

syekh, fakultas, dan tanggal pemberian ijazah.61 

f. Kantor Baitul Al-Hikmah 

Kantor Baitul Al-Hikmah di Baghdad diawasi oleh berbagai kepala 

peneliti yang mendapatkan gelar "Shahib". Kepala dari Baitul Al-Hikmah 

disebut sebagai Shahib Baitul Al-Hikmah. Mudir pertama Baitul Al-Hikmah 

adalah Sahal bin Harun Al-Farisi, yang dipromosikan pada tahun 215 H/830. 

Mulanya, ia diutus oleh Harun sebagai orang yang bertanggung jawab atas 

penyimpanan dan duplikasi kitab-kitab intelektual dari bahasa Persia ke 

                                                 

61Raghib As-Sirjani, h. 247. 
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menjadi bahasa Arab serta mengumpulkan pengetahuan dari seluruh 

literatur Persia.62  

Al-Qalqasyandi memberi sketsa perpustakaan Baghdad beserta 

artikulasinya. Ada tiga koleksi buku Islam terbesar. Salah satunya adalah 

bermacam-macam khalifah Abbasiyah di Baghdad. Ada banyak sekali buku di 

sana, dan tidak ada yang bisa menandingi keindahannya. Sementara koleksi 

terbesar kedua ada di Kairo, lalu yang ketiga ada di Cordova.”63 

Pada dasarnya, fungsi utama Bait Al-Hikmah adalah sebagai pusat 

pelestarian pengetahuan yang tak ternilai harganya, sebuah fakta yang 

tercermin dalam istilah-istilah yang dipakai oleh sejarawan Arab pada waktu 

itu untuk menggambarkan proyek tersebut, seperti Perbendaharaan Buku-

buku Kebijaksanaan atau Perbendaharaan Kebijaksanaan. Para ahli yang 

bergabung dalam organisasi agung ini sering menjadi staf di observatorium 

khalifah dan selanjutnya berpartisipasi dalam logika Meskipun demikian, 

Baitul Al-Hikmah juga berperan penting dalam pengembangan karya-karya 

ilmiah Abbasiyah.64 

Harun Ar-Rasyid membuat struktur unik untuk menggarap sebagian 

besar kitab-kitab yang ada dan dibuka di hadapan individu. Instruktur dan 

mahasiswa ilmu pengetahuan. Setelah itu, Ar-Rasyid membangun sebuah 

tempat yang sangat besar dan megah, dan kitab-kitab tersebut dipindahkan 

ke sana, yang kemudian dinamakan Baitul Al-Hikmah. Jadi, setelah itu 

berkembang pesat dan menjadi titik fokus landasan logis paling terkenal 

dalam sejarah.65 

Banyak aset publik juga disalurkan ke Baitul Al-Hikmah dan proyek 

peningkatan sosial dan ilmiah. Utusan Abbasiyah ke wilayah musuh mereka, 

Bizantium, sering kali juga mengajukan tuntutan untuk menggandakan 

                                                 

62Raghib As-Sirjani, h. 247. 

63Raghib As-Sirjani, h. 248. 

64Jonatahan Lyons, h. 97 

65Raghib As-Sirjani, h. 240.  
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komposisi Yunani, terutama terkait dengan pengadaan karya Plato, 

Aristoteles, Hippocrates, Galen, dan Euclid. Duplikat karya seni Ptolomaeus di 

bidang ilmu antariksa, yang tak lama kemudian terkenal di dunia Badui dan 

kemudian di dunia Latin, seperti Almagest, seharusnya menjadi salah satu 

syarat keharmonisan kedua negara adidaya tersebut.66 

Baitul Al-Hikmah merupakan representasi kehidupan manusia yang 

cerdas dan beradab. Sebab penguasaan ilmu pengetahuan dapat memberikan 

dampak yang lebih besar dibandingkan penguasaan fisik semata karena 

dapat menembus ruang akal dan pikiran, aspek paling intim dalam 

kehidupan manusia.  

Diperkirakan bahwa orang-orang Tartar membawa kitab-kitab berharga 

ke ibu kota Mongol untuk dimanfaatkan ilmu yang terkandung di dalamnya. 

Sayangnya, hanya sejumlah kecil publikasi ilmiah yang bisa diselamatkan 

dari kehancuran ini. Buku-buku yang berhasil diselamatkan dari 

perpustakaan Bait Al-Hikmah di Baghdad kemudian diakui oleh banyak 

kalangan ilmuwan Barat sebagai temuan mereka. Temuan tersebut menjadi 

faktor kunci dalam pergerakan ilmiah modern di Eropa. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa Baitul Al-Hikmah di Baghdad memiliki peran yang 

sangat besar dalam peradaban manusia. Temuan-temuannya menjadi sarana 

penting dari pencapaian ilmiah pada masa kini, dan pengetahuan yang 

disebarkan dari Baitul Al-Hikmah memberi dampak positif dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan global.67 

Mereka menyimpan koleksi buku-buku dalam berbagai bidang ilmu 

seperti, fisika, filsafat, astronomi, dan disediakan untuk kepentingan 

pembelajaran dan penelitian. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pada 

penyebaran pengetahuan dan pengembangan ilmiah di masa tersebut. 

Mahasiswa dan spesialis dapat memperoleh buku-buku yang mereka 

perlukan secara efektif, bahkan di perpustakaan rahasia. Sekitar waktu yang 

                                                 

66Jonatahan Lyons, h. 89. 

67Raghib As-Sirjani, h. 249-250. 
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sama, kota Basrah memiliki perpustakaan tempat para peneliti bekerja dan 

mendapat kompensasi dari pengelola perpustakaan. Terlebih lagi, di Rayy, 

lingkungan lama Ar-Rasyid, ada sebuah spot bernama “Rumah Buku”. 

Dikatakan menyimpan banyak sekali salinan asli yang dipindahkan oleh 

ratusan unta. Katalog sepuluh jilid kemudian digunakan untuk mendaftar 

semua manuskrip. Perpustakaan digunakan sebagai tempat pertemuan dan 

percakapan logis.68 

Penggambaran di atas menunjukkan banyaknya perpustakaan 

perpustakaan Baghdad yang berperan di dunia Islam. Keberlanjutan upaya 

seperti ini mencerminkan komitmen tinggi terhadap pendidikan, 

pengetahuan, dan pengembangan ilmiah di dunia Islam.69 Perpustakaan 

Baghdad, bersama dengan perpustakaan-perpustakaan Islam lainnya yang 

tak terhitung jumlahnya, berperan penting dalam pemulihan informasi di 

semua kalangan kehidupan umat Islam pada seratus tahun pertama dan 

berdampak pada peradaban manusia.70 

Banyak ilmuwan yang merupakan pembangkit berbagai jenis ilmu 

pengetahuan juga diproduksi oleh perpustakaan. Al-Khwarizmi, penemu 

Aljabar, adalah salah satu ilmuwan tersebut. ilmuwan seperti Ar-Razi, Ibnu 

Sina, Al-Biruni, Ibnu Nafis, Al-Idrisi, dan banyak ilmuwan lainnya memainkan 

peran kunci dalam perkembangan pemikiran Islam. Mereka aktif menggali 

penemuan-penemuan ilmiah melalui akses terhadap perpustakaan Baghdad 

dan perpustakaan Islam lainnya. Kontribusi mereka melibatkan berbagai 

bidang seperti kedokteran, ilmu pengetahuan alam, astronomi, dan geografi, 

menciptakan fondasi penting bagi kemajuan ilmiah di dunia Islam.71 

 

 

                                                 

68Philip K. Hitti, h. 520. 

69Raghib As-Sirjani, h.248.  

70Raghib As-Sirjani, h.249. 

71Raghib As-Sirjani, h.249. 
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3. Menerjemahkan Buku-buku Pengetahuan ke dalam Bahasa Arab 

Proyek penerjemahan buku-buku sains dari bahasa lain ke bahasa Arab 

merupakan salah satu kebijakan Ar-Rasyid yang terus mendapat banyak 

perhatian hingga saat ini. Perkembangan tafsir ini merupakan semacam 

pencernaan antara masyarakat Timur Tengah dengan negara lain yang baru-

baru ini mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Alasannya adalah 

karena banyak warga non-Timur Tengah yang beralih sepenuhnya ke Islam 

pada masa Dinasti Abbasiyah.72 Di antara kitab-kitab yang berhasil diuraikan 

adalah kitab-kitab logika dalam bahasa Persia, Sansekerta, Syria, dan 

Yunani.73 Proyek penerjemahan di Baghdad pada masa itu mencerminkan 

keragaman dan keterbukaan terhadap warisan ilmiah dan budaya dari 

berbagai peradaban.74 

Proyek ini berlangsung selama tiga perempat abad setelah berdirinya 

Baghdad. Kegiatan ini mencakup terjemahan banyak karya klasik Yunani ke 

dalam bahasa Arab, membuka akses terhadap warisan ilmiah dan filsafat 

Yunani untuk dunia Islam, jagad tulisan Arab mempunyai karya-karya 

filosofis Aristoteles, yang ditulis oleh para pengamat neo-Platonis, dan 

tulisan-tulisan ilmiah Galen.75 Salah satu ilmuwan yang mendapat bantuan 

dari kebijakan Ar-Rasyid adalah Al-Khawarizmi. Surah Al-Aradh, atau 

"Gambar/Peta Bumi," mahakaryanya, terinspirasi oleh buku terjemahan 

geografi seorang ilmuwan Yunani bernama Ptolemy.76 

Peradaban lain yang memiliki pengaruh signifikan adalah India. 

Keberhasilan ini menunjukkan adanya pertukaran ilmu pengetahuan antara 

peradaban Arab dan India pada masa itu. Sebagai sarana untuk menentukan 

arah shalat, mempelajari astronomi sebagian besar dianjurkan oleh Islam. Al-

                                                 
72Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 55. 
73Philip K. Hitti, h. 381. 
74Badri Yatim, h. 55. 
75Philip K. Hitti, h. 381. 
76Philip K. Hitti, h. 489.  
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Khawarizmi juga menggunakan penafsiran Al-Fazari sebagai acuan mendasar 

dalam menyusun tabel kosmik populernya.77 

Salah satu penerjemah pertama bahasa Yunani ke bahasa Arab, Abu 

Yahya bin Al-Bathriq meninggal antara tahun 796 hingga 806 M. Ia dikenal 

karena menerjemahkan karya-karya Galen dan Hippocrates untuk Al-Mansur 

dan Quadripartitum karya Ptolemy untuk khalifah-khalifah lainnya.78  

Hunayn bin Ishaq (809–873 M) adalah seorang sarjana terkemuka dan 

tokoh terhormat pada masanya. Hunayn, yang merupakan pemeluk Kristen 

Nestor dari Hirah,79 diangkat oleh Khalifah sebagai pengawas perpustakaan 

akademinya. Dalam peran tersebut, Hunayn bertanggung jawab untuk 

menerjemahkan karya-karya ilmiah. Ia dibantu dalam tugas ini oleh anaknya, 

Ishaq, dan keponakannya, Habaisy bin Al-Hasan, yang telah dilatih olehnya.80 

Misalnya, Hunayn menerjemahkan Hermeneutica karya Aristoteles dari 

bahasa Yunani ke bahasa Syria untuk pertama kalinya . Putranya, yang lebih 

memahami bahasa Arab dan akhirnya menjadi penerjemah terhebat karya 

Aristoteles, melanjutkan penerjemahannya.  

4. Memberikan penghargaan Kepada Siswa Berprestasi 

Dalam pendidikan Islam, istilah "penghargaan" merupakan bagian 

integral dari proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, baik 

melalui pembelajaran formal, informal, maupun non-formal.81  Penghargaan 

berperan sebagai motivasi bagi peserta didik, memberikan dorongan positif 

untuk meningkatkan semangat dan hasil pembelajaran. Ini menciptakan 

lingkungan yang memotivasi peserta didik untuk berprestasi dan berperilaku 

baik dalam berbagai aspek kehidupan.  

                                                 
77Philip K. Hitti, h. 382. 

78Philip K. Hitti, h. 387. 

79Philip K. Hitti, h. 388. 

80Philip K. Hitti, h. 389. 

81Wahyudi Setiawan, “Reward and Punishment dalam Perspektif Pendidikan Islam”. 
Jurnal Al-Murabbi, Vol. 4 No. 2 (Januari 2018), h. 187. 
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Penghargaan diberikan untuk setiap anak yang berhasil melakukan 

kebaikan, mencapai prestasi, atau meraih keberhasilan dalam aktivitas 

sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

Penghargaan yang diberikan tidak selalu harus berwujud materi, melainkan 

nilai-nilai moral positif seperti pujian dan apresiasi juga merupakan bentuk 

penghargaan. Hal ini bertujuan agar anak memahami hakikat kebaikan dan 

merasakan apresiasi positif atas usahanya.82  

Harun Ar-Rasyid merupakan sosok yang sangat menghargai murid-

murid yang cerdas dan berprestasi. Murid-murid terbaik di sekolah dasar 

mendapat kehormatan untuk mengikuti parade, naik seekor unta, menyusuri 

jalan-jalan kota. Kesemarakan serupa terlihat ketika ada murid sekolah dasar 

yang berhasil menghafal seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Pada beberapa acara, 

siswa akan mendapatkan penghargaan sebagai acara sekolah dengan asumsi 

mereka berhasil dalam mempertahankan salah satu bagian Al-Qur'an.83 

Hadiah-hadiah yang diberikan memang terlihat sederhana, tetapi sesuai 

dengan prinsip pemberian hadiah dalam pendidikan Islam. Hadiah tidak 

seharusnya bersifat seperti upah, agar anak-anak belajar dengan tekun dan 

berlaku baik bukan semata-mata karena mengharapkan imbalan. Dengan 

demikian, hadiah-hadiah tersebut tetap memiliki nilai mendidik yang lebih 

tinggi.84 

5. Menjadikan Masjid sebagai Pusat Peradaban 

Hubungan yang dapat diverifikasi antara pelatihan kelompok umat Islam 

dan masjid adalah hubungan yang sangat erat. Masjid merupakan titik fokus 

pengembangan Islam yang kapabilitasnya menjadi fokus yang ketat, namun 

masjid boleh jadi merupakan tempat utama dalam pendidikan Islam. Masjid 

Nabawi dibangun Nabi sebagai tempat belajar, berkumpul bersama para 

                                                 

82M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2006), h. 182. 

83Phillip K. Hitti, h. 512-513. 

84M. Ngalim Purwanto, h. 184. 
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sahabat, dan menyebarkan risalah Al-Qur'an. Beliau menunjukkan peraturan 

yang tegas baik melalui perkataan maupun perbuatan. Hingga pada masa 

Khulafaur Rasyidin, risalah beliau disebarkan melalui masjid.  

Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu memiliki halaqah di Masjid Nabawi, di 

mana beliau mengajarkan hadis-hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Halaqah ini memiliki waktu yang berbeda dengan halaqah menghapal Hadis 

yang juga dipimpin oleh Abu Hurairah dan membahas kelembutan serta 

kejujuran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.85  

Dengan cara ini, halaqah informasi di masjid seharusnya memiliki tingkat 

penayangan yang lebih tinggi mulai saat ini. Pada saat itu, semua pihak dalam 

kebudayaan Islam sangat antusias dengan informasi, meskipun faktanya 

mereka adalah mujtahid atau peneliti yang memiliki kedudukan tinggi secara 

lokal. Mereka pun ikut memperhatikan halaqah ini. Imam Ibnu Katsir 

Rahimahullah mengatakan, ketika Ali bin Al-Husain masuk ke dalam masjid, 

dia duduk di halaqah Zaid bin Aslam dan berbaris bersama. kata Nafi’ bin 

Jubair bin Matham kepadanya.  

Masjid juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku atau 

perpustakaan. Buku-buku tersebut diperoleh dari hadiah-hadiah kepada 

Pengurus Masjid atau hasil pencarian dari berbagai sumber. Oleh karena itu, 

Masjid-masjid pada masa itu memiliki khazanah buku-buku keagamaan yang 

sangat kaya. Al-Khathib Al-Baghdadi (1002–1071 M) termasuk salah satu 

donatur buku-buku tersebut dengan mewakafkan koleksinya untuk umat 

Islam.86 

Masjid menjadi pusat kegiatan manusia, hal-hal yang dapat dicatat secara 

umum mengenai peran masjid antara lain:  

a. Masjid juga berfungsi sebagai tempat latihan perang 

b. Pusat Klinik Angkatan Bersenjata Muslim 

c. Masjid juga berfungsi sebagai tempat menerima tamu 
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d. Masjid juga berfungsi sebagai tempat penahanan tawanan perang 

e. Pengadilan 

Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga merupakan tempat 

bernaung bagi orang asing, musafir, dan tunawisma. Di masjid, mereka tidak 

hanya mendapatkan tempat untuk shalat, tetapi juga makanan, minuman, 

pakaian, dan kebutuhan lainnya. Rasulullah sendiri aktif menjadikan masjid 

sebagai pusat kegiatan sosial, termasuk memberikan pekerjaan bagi 

penganggur, mengajarkan ilmu kepada yang tidak tahu, memberikan bantuan 

kepada orang miskin, memberi pengajaran tentang kesehatan dan 

masyarakat, menyampaikan informasi yang dibutuhkan umat, menerima 

utusan dari suku-suku dan negara-negara, menyusun tentara, dan mengutus 

para da'i ke berbagai pelosok negeri.87 

6. Pentingnya Peran Orangtua dalam pendidikan 

Masa remaja merupakan masa yang paling matang dan bermakna. Pada 

tahap inilah seorang guru dapat memberikan standar yang lurus dan arahan 

yang baik kepada siswanya. Pintu-pintu terbuka yang berharga pada tahap 

ini terbuka sepenuhnya dan segala potensi dapat diakses dengan sifat yang 

murni, masa muda yang tidak bersalah, kejujuran yang wajar, kelembutan 

dan kemampuan beradaptasi tubuh, hati yang tidak tercemar, dan jiwa yang 

tidak tercemar.88 

Dengan asumsi generasi muda dimanfaatkan dengan baik, harapannya 

masa depan tidak akan sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, para peneliti 

mengatakan, “Anak-anak adalah amanah bagi orang tuanya. Hatinya masih 

murni seperti mutiara murni. Bebas dari segala lukisan dan ukiran. Dia siap 

menerima segala jenis model dan berhati-hati terhadap apa pun yang 

terjadi.” Jika ia terbiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan 

tumbuh menjadi pribadi yang baik. Kedua wali tersebut akan mendapatkan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat, termasuk para pendidik dan 

                                                 
87Puji Astari, “Mengembalikan Fungsi Masjid sebagai Pusat Peradaban Masyarakat”. 

Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, Vol. 9 No. 1 (Januari 2014), h. 37-38. 

88Jamal Abdurrahman, Islamic Parenting: Pendidikan anak metode Nabi, h.14. 



55 

 

 

 

pembimbingnya. Mungkin, jika dia dibiarkan melakukan hal-hal buruk dan 

dibiarkan tanpa pelatihan dan pendidikan, dia akan menjadi orang yang 

sengsara dan mati. Seperti itu, orang yang bertanggung jawab pada dirinya 

sendiri dan terlebih lagi penjaganya akan menanggung kesalahannya.”89 

Nasihat tentang memahami tauhid yang diberikan oleh Nabi pada usia 

sangat muda ini memberikan gambaran luar biasa, mengingat usianya setara 

dengan anak sekolah dasar di zaman sekarang. Kehebatan Abdullah bin 

Abbas radhiallahu’anhuma menjadi hasil dari nasihat yang diterimanya pada 

usia dini tersebut. Mendidik dan mengajar anak bukanlah perkara mudah 

dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.  

Sahabat yang terhormat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, berkata, 

"Ajarkan dan didiklah mereka." Ibaratnya berusaha masuk surga untuk 

mengajar, mengarahkan, dan mendidik anak. Mengabaikan semua hal yang 

menyiratkan kutukan. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk menyia-

nyiakan tugas ini. 90 

7. Kurikulum Utama Berpusat pada Qur’an 

Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, pendidikan sekolah dasar (kuttab) 

pada dasarnya berpusat pada Al-Qur'an sebagai sumber utama bagi siswa, 

dan siswa diperlihatkan kemampuan membaca dan menulis dengan referensi 

dari syair Arab kuno.91 

Dalam bidang ilmu pengetahuan, Al-Quran menjadi motivasi bagi umat 

Islam untuk menelusuri bait demi bait hingga diturunkan wahyu baru. Dalam 

bidang ilmu luar angkasa atau pengamatan bintang, yang menurut umat 

Islam sangat terkait dengan transmisi yang ketat, muncul kebutuhan untuk 

berkonsentrasi pada bidang tersebut untuk menentukan waktu memohon 

kepada Tuhan sesuai dengan keadaan geologis dan perubahan sesekali. 

                                                 

89Jamal Abdurrahman, h. 15. 
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Demikian pula untuk menentukan arah kiblat, perkembangan bulan untuk 

menentukan awal Ramadan, haji dan seterusnya.92 

Perjumpaan dan praktik ketat yang dilakukan umat Islam saat ini pada 

umumnya bersifat angkuh. Secara eksperimental, alasan sangatlah kuat, Al-

Qur'an sendiri berkali-kali menggunakan kata "akal" sebagai kata tindakan, 

misalnya afala ta'qilun, "Maukah kamu berkata?" Sepuluh bagian berbeda 

menggunakan kata tindakan "berpikir”, misalnya, la'allakum tafakkarun, 

"Dengan tujuan yang Anda pertimbangkan." Kecaman terhadap orang-orang 

yang melibatkan otak mereka sesempurna yang diharapkan.93 

8. Mengutamakan Ta’dib dalam Pendidikan 

Ta'dib berasal dari kata addaba yang mengandung arti adab, yakni 

mendidik manusia agar memiliki budi pekerti yang baik. Istilah ini paling 

tepat mencerminkan makna pendidikan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis 

Nabi Muhammad saw. sebagaimana diuraikan oleh Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas. Beliau mengartikan ajaran tersebut berdasarkan hadits Nabi 

Shallallahu 'alaihi wasallam: 

Artinya: “Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian menjadilah 
pendidikanku yang terbaik.” 

Al-Attas menegaskan bahwa pendidikan adalah penanaman adab disebut 

juga ta’dib dalam diri seseorang. Motivasi dibalik pendidikan bukan untuk 

melahirkan masyarakat dan pekerja yang produktif, melainkan untuk 

melahirkan manusia-manusia hebat.94 

Mari kita cermati wasiat Ar-Rasyid kepada Ahmar, guru bagi putra 

mahkotanya Muhammad Al-Amin berikut ini: 

Artinya: Wahai Ahmar, saat ini Amirul Muminin telah menyerahkan 
anaknya kepadamu. Jadi bukalah tangan Anda untuk mengundangnya, dan dia 
akan tunduk kepada Anda. Oleh karena itu, tampilkan diri Anda sebagai sosok 

                                                 

92Raghib As-Sirjani, Op.Cit., h. 315. 

93Agus Purwanto, Ayat-ayat Semesta: Sisi-sisi Al-Qur‟an yang Terlupakan, (Bandung: 
Mizan, 2015), h. 22. 

94Ahmad Suyuthi, “Ta’dib Sebagai Upaya Rekonstruksi Pendidikan Islam Perspektif 
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yang dipercaya oleh Amirul Mukminin. Mengenalkannya pada puisi, hadits 
Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, dan tuntunan Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam. Selain itu, ajari dia keterampilan retoris. Bimbing dia untuk 
tidak terkikik selain itu dengan waktu yang tepat. Latih dia untuk memandang 
keluarga Bani Hasyim lebih jauh ketika mereka datang ke kastil, dan bantu dia 
untuk memandang angkatan bersenjata yang termasyhur. Cobalah untuk tidak 
gegabah sedikit pun dalam pola pikir seperti itu, dan jangan menggunakan 
sifat jahat karena itu akan membunuh hati dan sentimennya. Namun, sekali 
lagi, jangan bersikap lunak sedemikian rupa sehingga dia merasa terbuka 
untuk menghabiskan waktunya. Jika Anda mempunyai keinginan untuk 
memperbaikinya pada sesuatu, maka lakukanlah dengan metodologi yang 
sangat rumit, namun jika dia tidak memperhatikan teknik ini maka Anda 
berhak mengingatkannya dengan cara yang brutal. 95 

Nasehat Ar-Rasyid menunjukkan bahwa sebagai seorang ayah, ia ingin 

anak-anaknya menjadi contoh perilaku yang baik sesuai syariat. Karena 

suatu saat mereka akan menjadi khalifah menggantikannya. 

Pada masa Perang Khandaq yang terjadi sekitar tahun 627 M, Nabi 

Shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan janji tersebut. Komitmen ini 

berjalan sebagaimana diharapkan delapan abad setelah faktanya pada tahun 

857 H atau 1453 Hijriah, setelah Konstantinopel dibuka oleh Al-Fatih.96 

Faktanya, Al-Fatih tidak pernah memiliki kebutuhan khusus apa pun 

semasa kecil. Ayahnya, Raja Murad II benar-benar merengek karena Al-Fatih 

kecil lebih suka tidak membacanya. Dilahirkan ke dunia sebagai anak seorang 

bangsawan bergelar penguasa mahkota jelas membuatnya merasa bisa 

melakukan apa pun yang diinginkannya. Al-Fatih kecil merasa tidak ada 

seorang pun yang berpikir sedetik pun untuk menghentikannya. Pendidik 

berganti, namun tidak ada yang berhasil.97 

Hal ini terlihat pada Raja Murad II, ayahandanya. Sultan mendapat 

informasi tentang seorang ulama bernama Ahmad bin Ismail Al-Kurani di 

tengah kebingungan tersebut. Menteri ini kemudian dikumpulkan ke kastil 

                                                 

95Ahmad Afnan Anshori, “Konsep Pemikiran Harun Ar-Rasyid dalam Pendidikan 
Karakter”. h. 213-214. 

96Budi Ashari, Inspirasi dari Rumah Cahaya, (Jakarta: Pustaka Nabawiyyah, 2013), h. 
44. 

97Budi Ashari, h. 48. 
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oleh raja. Usai pertemuan, raja menyampaikan tentang anaknya dan berbagai 

omelan tentang kesulitan belajar yang menimpa si kecil Al-Fatih. Instruktur 

mendengarkan dengan cermat keberatan penguasa. Menjelang akhir diskusi, 

penguasa memberikan tongkat kecil kepada pendidik untuk digunakan 

mendengarkan dan mengikuti perintahnya. Instruktur berusaha untuk 

memperhatikan ajakan dan usulan raja. 

Hari pertama pengarahan Al-Fatih Syekh Ahmad pun tiba. Cukup yakin, 

Al-Fatih bertindak sesuai keinginannya. Sama sekali tidak ada rasa hormat 

terhadap instruktur. Sebenarnya Muhammad Kecil menertawakan gurunya. 

Jadi ilustrasinya yang paling berkesan adalah dia merasakan pukulan sang 

pendidik, sesuai perintah ayahnya.98 

Teguran tersebut mengejutkannya, namun Al-Fatih menyadari 

kesalahannya, mengira bisa bertindak semaunya karena ayahnya seorang 

sultan yang melindunginya. Namun, pukulan tersebut membuka matanya, 

menyadarkan bahwa ayahnya adalah seorang raja bijak dan bertanggung 

jawab. Peristiwa itu mengguncang jiwanya, membuka hatinya untuk 

menerima ilmu.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

98Budi Ashari, Op.Cit, h. 49. 

99Budi Ashari, Inspirasi dari Rumah Cahaya, (Jakarta: Pustaka Nabawiyyah, 2013), h. 
50. 
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BAB IV 

KEMAJUAN ISLAM MASA PEMERINTAHAN KHALIFAH HARUN AR-

RASYID PADA MASA DINASTI ABBASIYAH (786-809 M) 

A. Kemajuan Islam di bidang Ilmu Pengetahuan Umum 

Kemajuan yang tercapai dalam suatu periode tidak dapat dilepaskan dari 

komitmen seorang pionir pada masa tersebut. Di antara khalifah Dinasti 

Abbasiyah, Khalifah Harun Ar-Rasyid menonjol sebagai salah satu penguasa 

terkemuka. Pada pemerintahannya, terjadi perkembangan pesat di bidang 

ilmu pengetahuan, karena Harun Ar-Rasyid meyakini bahwa membangun 

peradaban dimulai dari pengetahuan. Dia juga secara aktif memajukan 

bidang sains. 

Pemerintahan Abbasiyah berhasil mengangkat peradaban Islam ke 

puncak keagungan, dikenal sebagai era gemilang ummat Islam. Kemajuan ini 

tidak terlepas dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu 

khalifah yang paling menonjol pada masa Dinasti Abbasiyah adalah Harun 

Ar-Rasyid, di mana kemajuannya dalam ilmu pengetahuan membawa 

kejayaan bagi garis keturunan Abbasiyah. 

Kemajuan yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan disebabkan oleh 7 

faktor.1 Pertama, hubungan antara Islam dan Persia menciptakan 

perkembangan ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan, karena Persia berperan 

penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan Yunani. Kedua, cinta Khalifah 

Dinasti Abbasiyah, terutama Harun Ar-Rasyid dan Al-Makmun, terhadap ilmu 

pengetahuan. Ketiga, kontribusi keluarga Barmak dalam pendidikan keluarga 

istana, dikenal sebagai keluarga cerdas dan berbudi luhur. Keempat, 

semangat penerjemah dari Yunani ke Arab mendorong perkembangan ilmu 

pengetahuan di bawah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, didukung oleh 

ketidakseimbangan besar dari pemimpin untuk para penerjemah. Kelima, 

jarangnya pemberontakan pada masa Harun Ar-Rasyid memungkinkannya 

                                                 
1Didin, Saefuddin, Zaman Keemasan Islam, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 147 
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fokus pada bidang sosial dan ilmu pengetahuan. Keenam, keragaman budaya 

di Baghdad menciptakan interaksi positif antarbudaya. Ketujuh, kondisi 

sosial Baghdad dengan beragam latar belakang masyarakat mendorong 

pendekatan intelektual dalam pemecahan masalah melalui interaksi 

antarindividu. 

Beberapa ilmu pengetahuan yang mulai dikembangkan pada masa 

kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid, membawa Dinasti Abbasiyah pada 

puncak kejayaan, antara lain: 

1. Matematika 

Ilmu matematika sangat disukai oleh bangsa Arab pada masa itu, dengan 

penggunaan angka-angka Arab yang pertama kali diperkenalkan oleh 

Shidarta, seorang ahli astronomi India di Majlis Al-Mansur. Muhammad bin 

Musa bin Khawarizmi, ilmuwan Muslim pada masa Dinasti Abbasiyah di 

bawah Khalifah Al-Makmun, menciptakan ilmu aljabari. Meskipun hidup di 

masa Khalifah Al-Makmun, prestasinya tidak lepas dari upaya keras Khalifah 

Harun Ar-Rasyid dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu aljabari, 

yang diciptakan oleh al-Khawarizmi, terdokumentasi dalam karyanya 

"Aljabr-Wa’l-Maakalala" (perhitungan dan simbol),  kata "aljabar" berasal 

dari bahasa Latin, merujuk pada al-Khawarizmi, dan memiliki arti 

perhitungan dan logaritma.2 

2. Astronomi 

Selain ilmu matematika, ilmu astronomi juga sangat digemari oleh bangsa 

Arab pada masa Dinasti Abbasiyah. Banyak ahli astronomi lahir pada periode 

ini, karena ilmu ini menjadi penting bagi umat Islam dalam menentukan 

kiblat, waktu shalat, pembuatan kalender, dan pengamatan benda langit 

untuk kepentingan ibadah. 

Salah satu ahli astronomi terkemuka pada masa Dinasti Abbasiyah adalah 

al-Fazzari, yang hidup pada masa Khalifah Al-Manshur. Ia menciptakan alat 

pengukur bintang yang terkenal sebagai astrolabe. Selain al-Fazzari, ilmuwan 

                                                 

2Abu Su’ud, Islamologi: Sejarah Ajaran dan Peranannya Terhadap Peradaban Umat 
Manusia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 203 
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astronomi lainnya pada masa itu meliputi Ya’qub bin Thariq di masa Khalifah 

Harun Ar-Rasyid, Muhammad bin Umar al-Balkhi, Abu Hasan Ali, Al-

Khawarizmi, dan Abu Raihan al-Biruni. Mereka memberikan kontribusi besar 

dalam pengembangan ilmu astronomi di dunia Islam.3 

3. Filsafat 

Pada awalnya, ilmu filsafat tidak disukai oleh ilmuwan Islam karena 

dianggap bertentangan dengan akidah Islam, dan mereka khawatir akan 

menjauh dari Allah serta meremehkan urusan agama. Namun, pada 

perkembangan awal Islam, pembahasan ilmu filsafat masih terfokus pada 

aspek-aspek ketuhanan, sifat Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, keadilan 

Allah, ampunan Allah, dan sifat-sifat Allah lainnya.  

Abu Yusuf Ya’qub Ibn Ishaq al-Kindi, lahir pada masa Khalifah Harun Ar-

Rasyid (185 H - 260 H), menjadi filsuf dan mendirikan aliran filsafat yang 

dikenal sebagai aliran peripatik Islam. Meskipun pada awalnya dihindari, 

pemikiran al-Kindi dalam ilmu filsafat membuatnya dihormati di Barat 

selama Abad Pertengahan dan masa Renaisans. Sebagai tokoh astrologi, al-

Kindi layak diakui.4 Selain al-Kindi, Abu Nasr al-Farabi juga merupakan filsuf 

terkemuka dalam aliran filsafat peripatik setelah al-Kindi. Meskipun awalnya 

ilmu filsafat dianggap kontroversial, tokoh-tokoh seperti al-Kindi dan al-

Farabi memberikan kontribusi besar pada pengembangan pemikiran filsafat 

dalam tradisi Islam. 

4. Kedokteran 

Pada masa Dinasti Abbasiyah, Ibn Sina adalah seorang filsuf terkenal yang 

juga merupakan dokter terkemuka. Selain keahliannya sebagai dokter, Ibn 

Sina dikenal sebagai filosof karena menyempurnakan teori yang sebelumnya 

dihasilkan oleh al-Farabi. Kontribusinya melibatkan pengembangan teori 

spekulatif dalam logika, epistemologi, dan metafisika, yang hasilnya menjadi 

                                                 

3Fahsin Fa’al, Sejarah Kekuasaan Islami, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hal. 77 

4Didin, Saefuddin, Zaman Keemasan Islam., op.cit., hal. 187 
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sistematis dan memperkaya tradisi filsafat dalam dunia Islam. Ibn Sina, yang 

juga dikenal sebagai Avicenna di Barat, menjadi salah satu tokoh sentral 

dalam perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan di masa Dinasti 

Abbasiyah.5 

Ibn Sina telah menciptakan karya-karya penting dalam bidang 

kedokteran, termasuk "Qanun" yang berarti "penyakit dan pengobatan." 

Karyanya ini menjadi salah satu referensi utama dalam ilmu kedokteran 

selama berabad-abad. Selain "Qanun," Ibn Sina juga menghasilkan karya yang 

sangat populer yang dikenal sebagai "Asy-Syifa." 

"Asy-Syifa" terdiri dari empat bagian yang melibatkan berbagai aspek 

ilmu, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika. Karya ini 

mencerminkan kecakapan Ibn Sina dalam berbagai bidang pengetahuan, dan 

sumbangan signifikan dari aspek kedokteran di dalamnya membuatnya 

dihormati sebagai "Bapak Dokter." Karya-karya Ibn Sina tidak hanya 

memengaruhi perkembangan ilmu kedokteran di dunia Islam, tetapi juga 

memberikan kontribusi besar pada ilmu pengetahuan dan filsafat.6 Begitu, 

kegemaran bangsa Arab terhadap ilmu kedokteran pada masa itu 

memunculkan banyak ilmuwan Islam di bidang tersebut. Abul Kasim Khalaf 

bin Abas terkenal sebagai ahli bedah dalam ilmu kedokteran, sementara Al-

Razi memiliki kontribusi besar dengan banyak karya di bidang kedokteran. 

Salah satu karya paling terkenal dari Al-Razi adalah "Campak dan Cacar," 

yang mencerminkan pemahaman mendalamnya tentang penyakit-penyakit 

tersebut. Kedua ilmuwan ini, bersama dengan banyak lainnya dari dunia 

Islam, berperan penting dalam pengembangan dan peningkatan ilmu 

kedokteran selama periode tersebut. 

 

 

                                                 

5Didin, Saefuddin, hal. 189 

6Sunanto, Musyrifah, Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam, 
(Jakarta:Kencana, 2011), hal. 85 
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5. Geografi dan Sejarah 

Kegemaran bangsa Arab terhadap ilmu geografi sejalan dengan aktivitas 

perdagangan mereka yang melibatkan pelayaran lintas lautan. Selain itu, 

dalam melakukan ibadah haji, mereka cenderung memilih jalur laut untuk 

pergi ke tanah suci. Kesenangan mereka terhadap ilmu geografi memberikan 

dorongan pada kemajuan peradaban Islam. 

Ilmuwan Islam di bidang geografi turut berperan dalam pengembangan 

peradaban ini. Salah satu tokoh yang mencatat perjalanan bangsa Arab dan 

menyusunnya dalam bahasa Inggris dengan judul "Golden Pastures" adalah 

Hassan Ali al-Masudi. Karya-karya seperti ini memberikan wawasan 

mendalam tentang geografi, memberikan kontribusi signifikan pada 

pemahaman dunia pada masa itu, dan menjadi bagian dari warisan ilmiah 

dan kebudayaan Islam.7  

Bangsa Arab tidak hanya menemukan ilmu geografi tetapi juga berperan 

penting dalam pengembangan metode baru dalam ilmu sejarah. Pada 

awalnya, ilmu sejarah pada masa itu terbatas pada pengalaman dan 

pengetahuan mereka sendiri. Namun, dengan penerjemahan beberapa buku 

dan eksplorasi lebih lanjut, mereka mulai memahami konsep dan metode 

ilmu sejarah. 

Salah satu sejarawan terkemuka pada masa itu adalah Abu Jafar 

Mohammad Ibn Jarir At-Tabari. Beliau bukan hanya seorang sejarawan, 

tetapi juga menguasai bidang hukum dan teologi. Karyanya yang terkenal, 

"Sirah Rasul Allah," menjadi sumbangan penting dalam pemahaman sejarah 

Islam. Dengan adanya ilmu sejarah ini, pengetahuan tentang peristiwa dan 

tokoh-tokoh penting dalam Islam dapat diwariskan dan diteruskan kepada 

generasi berikutnya.8 

 

                                                 

7Abu Su’ud, Islamologi: Sejarah Ajaran dan Peranannya Terhadap Peradaban Umat 
Manusia, hal. 212 

8Abu Su’ud, hal. 213 
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6. Fisika dan Kimia 

Al-Haitsam, juga dikenal sebagai Alhazen di dunia Barat. Ia adalah 

ilmuwan Muslim terkemuka di bidang fisika pada abad pertengahan. Lahir di 

Basrah pada tahun 354 H/965 M dan meninggal pada tahun 430 H/1039 M, 

ia memberikan kontribusi besar di berbagai bidang ilmu, termasuk fisika, 

astronomi, matematika, filsafat, dan optika. Al-Haitsam dianggap sebagai 

ilmuwan fisika terbesar pada abad pertengahan dan telah menulis ratusan 

karya yang mencakup berbagai aspek pengetahuan. Kontribusinya dalam 

optika, terutama dalam pemahaman tentang cahaya dan pembiasan, telah 

memberikan fondasi penting bagi perkembangan ilmu optika di masa 

selanjutnya. Karyanya juga diakui di dunia Barat dan memberikan pengaruh 

besar pada ilmu pengetahuan modern.9 

Ilmu kimia telah ada sebelum bangsa Arab, namun mereka memberikan 

kontribusi signifikan dengan menemukan unsur-unsur zat kimia serta 

mengembangkan berbagai teknik dan proses kimia. Meskipun orang Yunani 

telah memiliki pengetahuan tentang zat-zat kimia, bangsa Arab yang 

menemukan substansi unsur-unsur kimia seperti alkohol, aqua regia, asam 

sulfur, dan asam nitrat. Pencapaian bangsa Arab dalam ilmu kimia juga 

melibatkan penemuan zat-zat kimia seperti potasium, sal ammoniac, nitrat 

perak, serta metode preparasi merkuri dan sublimat korosif. Salah satu 

ilmuwan besar pada masa itu di bidang ilmu kimia adalah Jabir Ibn Hayyan, 

yang juga dikenal sebagai Geber di dunia Barat. Kontribusinya mencakup 

eksperimen dan penemuan substansi kimia, serta pengembangan konsep-

konsep dasar dalam ilmu kimia yang membuka jalan bagi perkembangan 

ilmu kimia di masa selanjutnya. 

7. Sastra 

Ilmu kesusastraan memang sangat diminati oleh kalangan bangsa Arab 

pada masa itu. Salah satu ilmuwan sastra Muslim dari Andalusia yang 

menciptakan karya sastra yang terkenal adalah penulis fabel yang 
                                                 

9Saefuddin, Didin., Sejarah Peradaban Islam, op.cit., hal. 185 
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merincikan cerita tentang berbagai hewan di seluruh tanah Eropa. Demikian 

pula, karya seperti "Kisah Seribu Satu Malam" juga menciptakan warisan 

sastra yang signifikan. 

Buku "Kisah Seribu Satu Malam" (One Thousand and One Nights) memiliki 

akar dalam budaya Arab dan dikatakan bahwa beberapa ceritanya berasal 

dari masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Karya ini berisi 

serangkaian cerita yang mencakup berbagai genre, menciptakan kekayaan 

sastra yang melibatkan kehidupan sehari-hari, mitos, dan petualangan. Karya 

sastra ini menjadi sangat terkenal dan mendalam dalam pengaruhnya 

terhadap dunia kesusastraan. 

8. Musik 

Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid, musik dianggap 

sejajar dengan ilmu-ilmu lainnya dan seni. Meskipun ada pandangan di 

kalangan ahli fikih yang melarang musik dengan alasan bahwa itu dapat 

mengundang syaitan, namun pada masa Dinasti Abbasiyah, musik dianggap 

sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan seni yang cukup dilindungi. 

Al-farabi merupakan ilmuan dalam bidang musik. Beliau menulis sebuah 

karya berjudul "Kitab Al-Musiki" (Buku Musik), yang menjadi pegangan atau 

panduan dalam ilmu musik. Karya ini mencakup pemahaman mendalam 

tentang teori musik, instrumen, dan estetika musik. Kontribusi al-Farabi 

membantu mengembangkan pemahaman dan apresiasi terhadap seni musik 

di dunia Islam pada masa itu.10  

9. Arsitektur dan Seni Rupa 

Ilmu dalam bidang arsitektur dan seni rupa pada masa Dinasti Abbasiyah 

membahas cara pembuatan bangunan megah, masjid besar, dan lukisan 

indah. Pada periode ini, banyak gedung megah dan besar yang dibangun, 

mencerminkan kemajuan dalam bidang arsitektur. Beberapa contohnya 

termasuk Gerbang Emas (Bab Adz-Dzahab), Kubah Hijau (Al-Qubbah Al-

                                                 

10Abu Su’ud, Islamologi: Sejarah Ajaran dan Peranannya Terhadap Peradaban Umat 
Manusia, h. 215 
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Hadra), istana kaum Barmak di Syamsiyah, dan gedung istana untuk putra 

mahkota, yaitu al-Mahdi. 

Pengembangan seni rupa dan arsitektur pada masa Dinasti Abbasiyah 

mencerminkan kekayaan budaya dan peradaban Islam pada periode 

tersebut. Banyak karya seni dan bangunan monumental yang dibangun 

selama masa itu telah memberikan warisan yang berharga dalam sejarah 

seni dan arsitektur Islam.11 

Penggunaan seni rupa dalam dekorasi bangunan megah menunjukkan 

upaya untuk menciptakan keindahan visual dan mengekspresikan kekayaan 

budaya dan estetika pada masa itu. Bangunan-bangunan megah ini 

mencerminkan kemajuan seni rupa dan arsitektur Islam di masa Dinasti 

Abbasiyah, yang memberikan warisan seni dan keindahan estetika yang 

berharga dalam sejarah Islam. 

B. Kemajuan Islam di bidang Ilmu Pengetahuan Agama 

Pada masa Dinasti Abbasiyah, kemajuan Islam dalam bidang ilmu 

pengetahuan agama terus berkembang, walaupun fondasi pengembangan 

ilmu keislaman telah dimulai sejak zaman Rasulullah dan dilanjutkan oleh 

Dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah memberikan dorongan kuat untuk 

pengembangan ilmu-ilmu keislaman, didorong oleh perjuangan umat Islam 

dan kepemimpinan yang berkomitmen terhadap Islam. 

Selama masa Dinasti Abbasiyah, banyak khalifah yang gigih dalam 

mengembangkan ilmu keislaman. Hal ini menghasilkan lahirnya banyak 

ulama besar yang memberikan kontribusi penting dalam ilmu agama Islam. 

Selain itu, era ini juga melahirkan karya-karya luar biasa dari ulama-ulama 

pada masa itu, yang mencakup bidang tafsir, hadis, fiqh, dan berbagai cabang 

ilmu keislaman lainnya. 

Ketekunan dan komitmen pada pengembangan ilmu keislaman pada 

masa Dinasti Abbasiyah memberikan warisan intelektual yang kaya dan 

                                                 

11Didin, Saefuddin, Sejarah Politik Islam, (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2007), hal. 104 



67 

 

 

 

mendalam, yang membentuk dasar bagi perkembangan pemikiran dan ilmu 

pengetahuan agama Islam selanjutnya: 

1. Ilmu Tafsir 

Ilmu tafsir Al-Qur'an sudah ada sejak masa para sahabat Rasulullah. 

Sahabat-sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan 

Ubay bin Ka'ab terlibat dalam penafsiran Al-Qur'an dengan berbagai metode, 

seperti merujuk pada hadis, athar (riwayat para sahabat), dan 

memperhatikan asbab al-nuzul (sebab turunnya ayat). 

Setelah masa para sahabat, penafsiran Al-Qur'an diteruskan oleh generasi 

tabi'in yang mengambil tafsir dari para sahabat dengan menambahkan 

cerita-cerita Israiliyat. Setelah era tabi'in, para mufassir kemudian 

melanjutkan dan mengembangkan ilmu tafsir Al-Qur'an ini. Mereka 

menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk memahami makna 

dan konteks ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga membentuk tradisi tafsir yang 

kaya dan bervariasi dalam dunia Islam. 

Pada masa Dinasti Abbasiyah, khususnya di era itu, ilmu-ilmu keislaman, 

termasuk ilmu penafsiran Al-Qur'an, mengalami perkembangan yang 

signifikan. Pada masa ini, terjadi peningkatan dalam pendekatan sistematis 

terhadap penafsiran Al-Qur'an, dan salah satu tokoh pertama yang 

melakukan hal ini adalah Al-Farra`. Al-Farra` dikenal sebagai salah satu ahli 

tafsir di masa Dinasti Abbasiyah dan dianggap sebagai tokoh yang membawa 

metode penafsiran yang lebih sistematis. Pendekatan ini melibatkan analisis 

ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan mushaf. Kontribusinya menjadi awal 

dari pengembangan ilmu tafsir secara metodologis dan memberikan dasar 

bagi para mufassir yang datang setelahnya untuk mengembangkan metode 

penafsiran Al-Qur'an dengan lebih terstruktur.12 

2. Ilmu Hadist 

Pada masa Dinasti Abbasiyah, penjagaan terhadap keaslian hadis menjadi 

sangat penting. Para ulama pada masa itu berperan aktif dalam menyaring 

                                                 
12Fa’al,Fahsin, Sejarah Kekuasaan Islam, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hal. 70 
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dan mengumpulkan hadis untuk menjaga integritas hukum Islam. Beberapa 

ulama terkenal yang terlibat dalam penyaringan hadis antara lain: 

a. Imam al-Bukhari, yang nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin 

Ismail bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi, adalah salah 

seorang ulama besar dalam bidang hadis. Imam al-Bukhari memperoleh 

ilmu hadis dari berbagai sumber, termasuk melakukan perjalanan ke 

berbagai kota seperti Baghdad, Basrah, Kufah, Mekkah, Syiria, Hamsh, 

Asqalan, dan Mesir.13 

b. Abu Dawud, yang nama lengkapnya Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin 

Basyir bin Syiddad bin Amar bin Azdi as-Sijistani, dikenal sebagai seorang 

ulama hadis yang terkenal. Beliau merangkum koleksi hadisnya dalam 

kitab yang dikenal sebagai "Sunan Abu Dawud". Kitab ini termasuk salah 

satu dari enam kitab hadis utama dalam Islam Sunni dan diakui karena 

keotentikan hadis-hadis yang terkandung di dalamnya. "Sunan Abu 

Dawud" berisi sekitar 4,800 hadis yang dipilih dan disusun dengan 

cermat oleh Abu Dawud. Kriteria yang digunakan untuk memilih hadis-

hadis tersebut melibatkan pertimbangan hati-hati terhadap kesahihan 

dan kredibilitas sumber-sumber hadis. Kitab ini menjadi salah satu 

referensi penting dalam studi hadis dan pemahaman ajaran Islam. 

c. Imam at-Tirmidzi, adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Salah satu 

karyanya yang terkenal adalah "Sunan at-Tirmidzi". Kitab ini merupakan 

salah satu dari enam kitab hadis utama dalam Islam Sunni dan berisi 

sekitar 3,956 hadis yang dipilih dengan cermat oleh Imam at-Tirmidzi. 

"Sunan at-Tirmidzi" menjadi salah satu referensi penting dalam studi 

hadis dan pemahaman ajaran Islam. Imam at-Tirmidzi melakukan kerja 

selektif dalam memilih hadis-hadis yang disertakan dalam kitabnya, dan 

setiap hadis memiliki penilaian terkait kesahihan dan kredibilitasnya. 

                                                 
13Didin, Saefuddin, Zaman Keemasan Islam, op.cit., hal. 159 
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Kitab ini digunakan sebagai sumber informasi yang penting dalam 

meneliti dan memahami tradisi hadis Islam. 

3. Ilmu Fikih  

Dinasti Abbasiyah memang merupakan periode puncak keemasan umat 

Islam. Pada masa ini, terjadi kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu keislaman. Banyak ilmuwan Muslim 

terkenal lahir pada masa Dinasti Abbasiyah, yang berkontribusi besar 

terhadap kemajuan peradaban Islam. 

Dalam bidang fikih, ulama-ulama ahli fikih atau fuqaha memainkan peran 

penting. Empat imam besar yang muncul pada masa Dinasti Abbasiyah, yaitu 

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, 

memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan hukum Islam dan 

pemahaman ajaran agama. Karya-karya dan metodologi fikih mereka masih 

sangat dihormati dan dipelajari hingga saat ini. 

4. Ilmu Tasawuf 

Pada masa Dinasti Abbasiyah, ilmu Tasawuf atau sufisme berkembang 

menjadi salah satu cabang ilmu keislaman yang signifikan. Banyak ulama dan 

filosof di bidang Tasawuf yang memberikan kontribusi besar terhadap 

pemahaman spiritualitas dan praktik ibadah dalam Islam.14 

Imam al-Ghazali memang dikenal sebagai tokoh yang memberikan 

kontribusi besar dalam memperkenalkan dan menjelaskan ajaran Tasawuf 

kepada umat Islam. Dalam karyanya, terutama "Ihya' Ulumuddin," beliau 

mengintegrasikan konsep Tasawuf dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 

Imam al-Ghazali berusaha merangkai hubungan yang harmonis antara 

dimensi mistis dan hukum Islam, menghapus pemisahan yang awalnya 

terjadi. 

Awalnya, ada pandangan bahwa Tasawuf terpisah dari ajaran syari'at 

Islam, tetapi Imam al-Ghazali memainkan peran kunci dalam menunjukkan 

bahwa keduanya sebenarnya saling melengkapi. Pemahaman ini membantu 

                                                 

14Fa’al,Fahsin, h. 75 
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mengintegrasikan praktik-praktik Tasawuf ke dalam kerangka Islam yang 

lebih luas, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa aspek spiritualitas 

tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. 

Kontribusi Imam al-Ghazali ini sangat memengaruhi pemahaman 

Tasawuf dalam tradisi Sunni, dan karyanya menjadi dasar bagi banyak ulama 

dan murid Tasawuf yang mengikuti jejaknya.15 

C. Kemajuan Islam di bidang Ilmu Fisik (Pembangunan) 

1. Membangun Bait Al-Hikmah 

Bait Al-Hikmah merupakan kelanjutan dari institusi serupa di Kekaisaran 

Persia yang dikenal sebagai Jundi Shapur Academy. Perbedaan utamanya 

terletak pada fungsi masing-masing; sementara Jundi Shapur Academy 

menyimpan puisi dan cerita untuk raja, Bait Al-Hikmah, sebelumnya dikenal 

sebagai Khizanah Al-Hikmah, berperan sebagai pusat penelitian dan 

perpustakaan.16 

Terdapat perbedaan pendapat sejarah mengenai berdirinya Bait Al-

Hikmah. Beberapa berpendapat bahwa Khalifah Al-Makmun di Baghdad yang 

mendirikannya, sementara lainnya menyebut Khalifah Harun Al-Rasyid 

sebagai pembangunnya karena upayanya dalam memajukan ilmu 

pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah. 

2. Masjid dan Masjid-Khan 
Pada masa Abbasiyah dan era perkembangan kebudayaan Islam, masjid-

masjid yang dibangun oleh para penguasa umumnya dilengkapi dengan 

berbagai sarana pendidikan. Mereka menyediakan tempat pendidikan untuk 

anak-anak, pengajaran orang dewasa (halaqah), dan ruang perpustakaan 

dengan koleksi buku yang lengkap. Masjid menjadi lembaga pendidikan 

Islam yang khas.  

                                                 

15Didin, Saefuddin, Zaman Keemasan Islam, h. 177 

16Sodiqin, Ali, dkk., Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern, 
Cet2,(Yogyakarta:LESFI, 2004), h. 105. 
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Dinasti Abbasiyah, terutama di bawah pemerintahan seperti Harun Al-

Rasyid dan khalifah-khalifah berikutnya, mendukung penyelenggaraan 

pendidikan di masjid. Kepentingan masjid tidak hanya dipandang sebagai 

tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat pengajaran bagi kaum muda. 

Dengan pesatnya pertumbuhan wilayah umat Islam, masjid berkembang 

di seluruh daerah, mencerminkan cahaya peradaban Islam yang mulai 

bersinar. Sejarah mencatat bahwa Baghdad memiliki 3.000 masjid pada abad 

ke-3 hingga ke-4. Seiring meningkatnya jumlah masjid, materi pendidikan di 

dalamnya pun berkembang lebih luas daripada hanya fokus pada Al-Qur'an 

dan Hadis. 

Di masjid-masjid, materi pendidikan diperluas ke bidang-bidang seperti 

fiqih, tafsir, kalam (teologi), bahasa Arab, sastra, astronomi, bahkan ilmu 

kedokteran. Hal ini mencerminkan upaya pengembangan pengetahuan yang 

holistik di tengah-tengah umat Islam pada periode tersebut. 

3. Rumah Sakit 

Pada masa Abbasiyah, rumah sakit bukan hanya berfungsi sebagai tempat 

untuk merawat dan mengobati orang sakit, tetapi juga berfungsi sebagai 

tempat mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan keperawatan dan 

pengobatan. Rumah sakit juga merupakan tempat praktikum dari sekolah 

kedokteran yang didirikan di luar rumah sakit. Dengan demikian, rumah 

sakit dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. 

Kemudian, konsep ini diterapkan dalam dunia modern. 

Para khalifah Abbasiyah mengatur sistem pendidikan kedokteran di mana 

mahasiswa, setelah mendapatkan pengalaman praktis, melalui pendidikan 

teoritis diharapkan untuk menulis sebuah karya (mirip tesis). Dengan 

diterimanya karya tersebut, mereka kemudian menerima ijazah dari guru 

mereka, serta diberi izin resmi untuk membuka praktik kedokteran. Ini 
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menunjukkan upaya dalam mengatur standar pendidikan dan praktik 

kedokteran di masa tersebut.17 

4. Madrasah 
Madrasah merupakan hasil evolusi dari masjid dan masjid-khan sebagai 

lembaga pendidikan Islam. Seiring waktu, banyak murid yang meminta 

fasilitas tempat tinggal permanen. Oleh karena itu, pemerintahan mendirikan 

lembaga yang menyediakan tempat tinggal permanen, yang dikenal sebagai 

madrasah. Berikut adalah deskripsi beberapa madrasah: 

Madrasah Nizamiyya (Bimaristan Nizamiyya) Didirikan oleh Nizam al-

Mulk, madrasah ini di Baghdad pada abad ke-11. Terkenal karena kurikulum 

ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum seperti matematika dan sastra. 

Madrasah Al-Qarawiyyin. Didirikan di Fes, Maroko pada abad ke-9 oleh 

Fatima al-Fihri. Madrasah ini dianggap sebagai universitas tertua yang masih 

beroperasi di dunia. 

Madrasah Al-Azhar. Didirikan di Kairo, Mesir pada abad ke-10 oleh Imam 

Jawhar al-Siqilli. Madrasah ini berkembang menjadi pusat keilmuan Islam 

yang terkemuka. 

Madrasah Granada. Dibangun di Spanyol oleh Sultan Yusuf I pada abad 

ke-14. Madrasah ini mencerminkan keberagaman budaya dan ilmiah di 

Andalusia Muslim. 

Madrasah-madrasah ini mencerminkan keragaman pendidikan Islam 

pada masa itu, menawarkan kombinasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan 

umum. 

5. Lembaga-lembaga Sufi 
Sejak abad ke-1, Tasawuf telah tumbuh di tengah masyarakat Islam, 

ditandai dengan munculnya istilah-istilah seperti zuhud dan faqr. Kemudian, 

istilah-istilah ini mengalami pendefinisian khusus dan menjadi istilah teknis 

dalam dunia ilmu Tasawuf. Pada abad ke-3, ilmu Tasawuf terus berkembang, 

                                                 

17Hasan Asari, Menyikap zaman keemasan Islam. Cet-1. Bandung:Mizan. 1994. h. 120 
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ditandai dengan pengumpulan hadis-hadis Nabi yang menjadi dasar ajaran 

Tasawuf. 

Seiring berjalannya waktu, ilmu Tasawuf terus berkembang, munculnya 

tarekat-tarekat seperti Qadariyah, Suhrawardiyah, Syaziliyah, 

Naqsyabandiyah, dan lain-lain. Perkembangan signifikan ilmu Tasawuf pada 

akhirnya menghasilkan lembaga-lembaga Sufi yang bertujuan mengorganisir 

dan mengajarkan ilmu Tasawuf tersebut. Para Ulama Sufi memainkan peran 

penting dalam membentuk lembaga-lembaga ini. 

6. Toko-toko buku 
Selama masa kejayaan dinasti Abbasiyah, toko-toko buku berkembang 

pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Toko-toko buku tidak 

hanya berperan sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran buku, tetapi 

juga menjadi pusat studi dengan berkembangnya lingkaran studi di 

dalamnya. Pemilik toko buku sering menjadi tuan rumah dan kadang-kadang 

memimpin lingkaran studi tersebut. Hal ini mencerminkan antusiasme yang 

tinggi dari umat Islam pada masa itu dalam mengejar ilmu pengetahuan. 

7. Majelis atau Salon kesusastraan 
Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid (170-193 H), majelis sastra 

mengalami kemajuan luar biasa karena khalifah ini sendiri adalah seorang 

ahli ilmu pengetahuan yang cerdas. Harun Ar-Rasyid aktif terlibat dalam 

majelis sastra. Selama masa pemerintahannya, sering diadakan perlombaan 

di antara ahli-ahli syair, perdebatan di kalangan fukaha, dan juga sayembara 

di antara ahli kesenian dan pujangga. Ini mencerminkan dukungan aktif 

pemerintahan terhadap perkembangan sastra dan ilmu pengetahuan pada 

masa itu. 

8. Rumah para ulama 
Rumah-rumah ulama digunakan untuk mentransmisikan ilmu agama dan 

ilmu umum, serta memfasilitasi perdebatan ilmiah. Ulama yang tidak 

mendapat kesempatan mengajar di institusi pendidikan formal mengadakan 

pengajaran di rumah mereka. Beberapa rumah ulama yang menjadi tempat 
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belajar meliputi rumah Abu Muhammad ibn Hatim al-Razy al Hafish, seorang 

muhaddits terkenal dengan keahliannya. Selain itu, rumah-rumah seperti 

rumah Ibn Sina, al-Ghazali, dan Ali ibn Muhammad al Fasihi juga menjadi 

pusat pembelajaran ilmiah.    



 

75 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi peristiwa sejarah yang telah tergambarkan pada 

pembahasan sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa penelitian yang berjudul 

“Kontribusi Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam pengembangan peradaban 

Islam pada masa Dinasti Abbasiyah (786-809 M)” adalah sebagai berikut: 

1. Khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan Khalifah kelima pada masa 

Dinasti Abbasiyah, mencerminkan warisan keluarga yang kaya akan 

nilai-nilai kepemimpinan dan ilmu pengetahuan. Harun Ar-Rasyid 

lahir dari pasangan Mahdi dan Khairuzan. Ayahnya, seorang Khalifah 

Abbasiyah, dikenal dengan sikap halus dalam politik dan 

kedermawanan. Sementara ibunya, seorang ratu yang tegas dan 

berwawasan luas, berasal dari Yaman. Masa kecilnya dihabiskan 

dengan mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pemerintahan, 

menciptakan dasar pendidikan yang kokoh. Harun Ar-Rasyid terkenal 

dengan kepribadiannya yang lembut dan mudah tersentuh, terlihat 

saat mendengarkan nasehat dan pengajaran dari para ulama. 

Kedermawanannya juga menjadi salah satu ciri khasnya. Selama 

kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, kota Baghdad diangkat menjadi 

pusat pemerintahan dan ibu kota Dinasti Abbasiyah, menunjukkan 

fokusnya pada pengembangan pusat kekuasaan dan administratif. 

Dengan kombinasi latar belakang keluarga dan kepribadian yang 

luhur, Harun Ar-Rasyid memberikan kontribusi besar terhadap 

kemajuan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. 

2. Berdasarkan temuan hasil penelitian di atas, kebijakan Khalifah Harun 

Ar-Rasyid dalam pengembangan peradaban Islam pada masa Dinasti 

Abbasiyah dapat diidentifikasi melalui tiga bidang yang diteliti. Pada 
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bidang Pemerintahan/Politik, mampu menerapkan sikap politik yang 

halus dan berkearifan, mewarisi sifat ayahnya Khalifah Mahdi dan 

mengedepankan kebijakan dermawan dalam pemerintahan, 

mencerminkan keadilan dan kepedulian terhadap rakyat. Pada bidang 

Ekonomi, mampu mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang 

berpihak pada kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan 

ekonomi melalui dukungan terhadap perdagangan dan pertanian, dan 

memperkuat sistem keuangan dan mengelola sumber daya ekonomi 

secara efektif. Sedangkan pada bidang Pendidikan, memberikan 

perhatian khusus pada pendidikan dengan mempelajari ilmu agama 

dan ilmu pemerintahan sejak masa kecil, mendorong perkembangan 

ilmu pengetahuan umum, ilmu agama, dan ilmu fisik, membangun 

pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan, seperti Baitul Al-Hikmah, 

untuk merangsang perkembangan keilmuan. Melalui kebijakan-

kebijakan ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid berkontribusi signifikan 

dalam memajukan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. 

3. Dari hasil Analisis naratif menunjukkan bahwa pada masa 

pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Islam mengalami kemajuan 

signifikan di berbagai bidang, terutama dalam ilmu pengetahuan 

umum, ilmu pengetahuan agama, dan ilmu fisika atau pembangunan. 

Kepemimpinan Harun Ar-Rasyid menjadi pendorong pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan, membawa Dinasti Abbasiyah ke 

puncak kejayaan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat meliputi 

bidang seperti Matematika dan Astronomi, Filsafat, Kedokteran, Fisika 

dan Kimia, Sastra dan Musik, serta Arsitektur dan Seni Rupa. 

Demikian pula, ilmu-ilmu keislaman seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, 

dan Ilmu Fikih juga mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan 

ini tidak terlepas dari upaya Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk dalam pembangunan 

Bait Al-Hikmah. Dengan demikian, pemerintahan Harun Ar-Rasyid 
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memberikan kontribusi penting terhadap pesatnya perkembangan 

intelektual dan keilmuan dalam masyarakat Islam pada masa Dinasti 

Abbasiyah. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi. Bagi akademisi sejarah, sejarawan, dan masyarakat umum 

yang berminat meneliti kontribusi Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam 

pengembangan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah (786-809 M), 

disarankan untuk menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam 

penelitian mereka. 

Selain itu, peneliti juga menyarankan agar bagi mereka yang tertarik pada 

tema penelitian serupa, yaitu tentang kontribusi Khalifah Harun Ar-Rasyid 

dalam pengembangan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi. Hal ini dapat menjadi 

modal untuk memahami perbedaan pendekatan kajian atau sebagai landasan 

bagi penelitian lanjutan yang ingin dilakukan. 
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