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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Pengertian Ilmu Falak  

Menurut bahasa  Falak artinya orbita atau lintasan benda-benda  langit, 

sehingga ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari  benda-benda 

langit khususnya  bumi, bulan dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan 

tujuan untuk diketahui posisi  benda langit antara satu dengan yang lainnya agar 

dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. 

      Ilmu ini disebut dengan ilmu Falak, karena ilmu ini mempelajari lintasan  

benda-benda langit. Ilmu ini disebut pula dengan ilmu hisab, karena ilmu ini 

menggunakan perhitungan. Ilmu ini disebut pula rashd, karenma ilmu ini 

memerlukan pengamatan .Ilmu ini sering pula disebut dengan ilmu miqad, karena 

ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Dari keempat istilah di atas yang 

populer di masyarakat adalah  “ilmu Falak”dan “ ilmu Hisab “          

          Adapun astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari  benda-

benda  langit secara umum. Sedangkan astrologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari  benda-benda langit dengan nujum untuk mengetahui pengaruh  

benda-benda langit itu terhadap  kehidupan (nasib ) seseorang di bumi. Astrologi 

inilah yang dikenal  dengan ilmu nujum.  

B. Pengertian Yang Lain Tentang Ilmu Falak  

        Terkadang  pengertian Ilm  Falak tidak diartikan seperti tersebut di atas, 

tetapi diartikan  sebagai ilmu nujum , yaitu ilmu yang dapat meramalkan tentang 

nasib masa depan  seseorang. 

Ilmu ini biasa disebut dengan  Astrologi ( ilmu Nujum ). Dengan 

demikian, maka perbedaan antara astronomis  dengan astrologi sebagai berikut : 
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1. Astronomis, merupakan ilmu perhitungan yang dipelajari untuk mengertahui 

letak,gerak,ukuran dan lingkaran benda-benda langit dengan didasarkan 

ilmiyah yang selanjutnya dengan pengetahuan itu , kita dapat menentukan 

hitungan tahun , bulan, waktu gerhana dan sebagainya. Sedangkan astrologi, 

merupakan ilmu perbintangan yang dipelajari dengan dihubung-hubungkan 

dengan ramalan tentang kejadin-kejadian yang belum terjadi, termasuk juga 

tentang nasib manusia. 

2. Astronomis, banyak sekali  sangkut pautnya dengan ilmu pasti. Olehnya itu 

hasil mempelajari astronomi dapat dibuktikan secara pasti Sedang Astrologi, 

banyak berdasarkan ramalan-ramalan, sehingga dengan demikian hasilnya 

belum dapat dipastikan kebenarannya.    

3. Mempercayai hasil perhitungan Astronomi, berarti mempercayai suatu 

peristiwa yang berdasarkan fakta-fakta, sedang mempercayai hasil 

perhitungan  Astrologi, berarti mempercayai tentang kebenaran suatu 

ramalan yang bersifat ghaib, yang menurut ajaran Islam dapat mengamcam 

tidak diterimanya shalat selama 40 malam, sebagaimana hadis Rasulullah 

SAW.yang menyatakan : 

Artinya :    

 “ Barang siapa yang mendatangi  tukang ramal,Lalu menanyakan sesuatu 

ramalan dan kemudian mempercayainya hasil ramalan itu, maka tidak diterima  

shalatnya  selama 40 hari”. 

C. Jangkauan Pembahasan Ilmu Falak 

       Melihat pengertian Ilmu Falak di atas , berarti jangkauan dan lingkupan 

pembahasan ilmu Falak  sungguh anat luas, serta memerlukan selain ilmu-ilmu 

penunjang seperti ilmu Alam,ilmu Hayat, ilmu Ukur ilmu Aljabar dan lain-lain, 

juga memerlukan penyelidikan - penyelidikan rumit dan musykil. Dan oleh 

karena luas  dan rumitnya jangkuannya , Maka ahli-ahli ilmu Falak lalu 

mengadakan pembagian tuagas dimana yang satu menghajatkan kepada yang 

lainnya, yakni :   
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1. Astrometri, yakni tugas menentukan tempat kedudukan di bumi dan langit, 

menentukan jarak di bumi dan di angkasa raya serta mengukur besarnya 

benda-benda langit. 

2. Astromekanika, yakni tugas  menyelidiki tentang keadaan gerakan-gerakan , 

seperti rotasi, lintasan-lintasan  benda - benda langit, perubahan-perubahan  

dalam gerakan itu dan hokum-ihukum yang mempengaruhi gerakan-gerakan 

itu. 

3. Astrofisika, yakni tugas menyelidiki  tentang benda-benda langit, suhunya, 

campuran-campuran asmosfeer  dan sebaginya. 

4. Kosmogoni,  yakni mempelajari  dan menyelidiki bangun atau bentuk beserta  

perobahan-perobahan jagat raya. 

D. Faedah Ilmu Falak 

        Sepanjang ummat Islam masih diwajibkan shalat,puasa, naik haji dan  

kewajiban-kewajiban ibadah lainnya,selama itu pula ummat Islam  harus 

mengetahui perhitungan waktu, hari dan  bulan   dan untuk mengetahui 

perhitungan waktu, hari dan bulan dengan melalui  ilmu Falak atau ilmu Hisab 

        Dengan ilmu Falak atau ilmu hisab, orang dapat memastikan ke mana 

arah kiblat  bagi suatu tempat. di permukaan bumi.  Dengan ilmu Falak atau ilmu 

hisab dapat m,enentukan waktu shalat sudah tiba   atau matahari sudah terbenam  

untuk berbuka  puasa . Dengannya juga orang yang nelakukan  rukyatul hilal 

dapat mengarahkan pandangannya ke posisi hilal  

          Dengan demikian ilmu Falak atau ilmu hisab dapat menambahkan 

keyakinan seseorang dalam melakukan ibadah, sehingga ibadahnya lebih khusyu. 

Nabi SAW. Bersabda   (  Muhyiddin  Khazin , 2004 : 7 ) 

E. Teori Egosentris, Geosentris, Heliosentris dan  Kepler. 

        Manusia mengenal ilmu Falak sejak abad ke-28 sebelum Masehi , bahkan 

sekitar 5000 tahun yang lalu, jadi sekitar abad 3o sebelum Masehi , mnusia  telah 

mengenal pembagian hari dalam sepekan yang berjumlah tujuh hari. Olehnya itu 
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tidaklah mengherankan, bahwa sejak zaman purba   manusia telah  mengenal dan 

mempelajari bintang-bintang dan planit-palnit di persada ala mini. 

        Di dalam mengamatannya, manusia telah membuat suatu theori  tentang 

apakah yang menjadi pusat dari pada  benda-benda langit di alam jagat raya ini.  

Maka lahirlah beberapa theory, dan yang terkenal  ada tiga  macam.yakni, theory  

Egosentris, Geosentri dan Heliosentris. Dan khusus tentang bentuk lingkaran 

falaknya planit-planit  theory yang sampai sekarang diikuti oleh para ahli  adalah 

theory kepler. 

 1. THEORI EGOSENTRIS    

      “Ego” berarti  : saya; “ centrum” berarti : pusat.Demikian pengertian 

menurut bahasa.  

         Adapun mnegenai istilahnya, theory Egosentris berarti “ suatu paham  

yang beranggapan,bahwa yang menjadi titikpusat dari segala-galanya  di alam 

jagat raya pada bola bumi ini , ialah manusia (“saya”) itu sendiri, dimana dia 

sedang berada”. 

         Theori ini lahir berdasarkan pengalaman, manusia berdiri  di dataran bumi 

yang luas. Dia memandang ke Langit biru yang nampak di mata bagaikan 

lingkaran  raksasa, melengkung yang berbatas pada suatu garis yang melingkar 

luas  bundar, yang kemudian disebut  dengan “kaki langit” agau hotizon, 

cakrawala atau ufuq. 

         Pada segala penjuru di kaki langit ini, diamati dan dibandingkan, 

kemudian terasalah oleh manusia itu , bahwa jarak kaki-kaki langit dengan 

dirinya sendiri,semuanya  nampak sama jaraknya.Maka lalu timnbullah anggapan 

bahwa dimana dia ( manusia/saya  ) sedang berdiri memandang alam jagat raya 

ini , disitulah yang menjadi titik pusat  dari lingkaran raksasa  bolah langit yang 

sedang diamatinya itu.   

         Karena theory atau anggapan ini didasarkan    kepada di mana “saya” 

sedang berada , disitulah  titik pusat alam jagat raya ini, maka lalu timbullah 
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akibat  lebih lanjut,bahwa titik pusat tersebut  sangat banyak jumlahnya, 

sebanyak manusia itu berdiri. Dan kalau kolom alam jagat raya ini , dianggap 

satu lingkaran yang besar , maka dalam lingkaran  itu didapati titik pusat 

lingkarang yang sangat banyak. Pada hal sudah jelas, bahewa dalam satu 

lingkaran hnyaklah memiliki satu titik pusat saja, tidak mungkin lebih. Olehnya 

itu, setelah manusia lebih jauh menyelidiki secara ilmu  pengetahuan tentang  

alam jagat raya ini,  akhirnya anggapan/ theory Egosentri, tidak lagi dapat 

dipertahankan. 

          Maka muncullah pada  abad   II  sesudah Masehi, satu theory kedua , yang 

disebut dengan  theory Geosentris. 

  2. THEORY GEOSENTRIS 

       “ Geo” artinya : bumi. 

               Theori ini dikemukakan oleh  CLAUDIUS  PTOLOMEUS    ( 90 - 

168 M ), seorag ahli bintang  di Iskandaria  ( Mesir ) keturunan bangsa Yunani. 

Olehnya itu  theory Geosentris ini biasa disebut  dengan THEORI /SISTIM  

PTOLEMEUS, theori ini menyatakan bahwa: 

1. Bumi ini adalah merupakan  benda langit yang tetap pada tempatnya, yang 

tidak bergerak dan tidak beredar,serta menjadi  titik pusat benda-benda 

yang lainnya. 

2. Bumi  ini  dilapisi oleh bola air, kemudfian bola udara,kemudian bola api, 

kemudian secara berturut - turut dikelilingi oleh falak-falaknya  bulan, 

Mercurius, Venus, Matahari, Mars, Yupiter, Saturnus dan   yang terakhir 

oleh falaknya  Atlas  atau falakul  Aflak. 

3. Falakul Aflak  ( atlas ),  selalu bergerak dan beredar  dari timur ke barat, 

menggerakkan     seluruh falak-falak  benda-benda langit yang mengetari 

bumi. 

    Peredaran inilah yang mengakibatkan  terbitnya matahari, bulan dan benda-

benda langit lainnya dari arah timur, serta terbenam di barat setaip harinya. 
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Sedang bumi, tetap tinggal di tempatnya dan tidak bergerak, serta tidak 

beredar. 

     

       

 

             Gambar  1 

Keterangan gambar  :  

1. Bumi                                                               6.  Falaknya Mars                                                

2. Falaknya Falak                                               7.  Falaknya Yupiter 

3. Falaknya Mecrius                                           8.  Falaknya Saturnus 

4  Falaknya Venus                                              9.  Falaknya bintang-bintang tetap 

5. Falaknya matahari                                         10. Falaknya Atlas    

          Theori  GeosentriS  ini , tersebar  luas dan diikuti  oleh ahli -ahli  falak  di 

zamannya, termasuk juga sebagian ahli ilmu falak di kalangan Islam  yang 

terkenal, antara lain  : 

1. Abu Abdullah bin Jabir San an  Al _ Hirazy 

2. Abdul Rahman  bin Yunus  Al  Misry 

3. Abdul Wafa  Al Buzaji  
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4. Ulugh Bik 

        Sampai abad ke - 15, theory ini masih diikuti orang,dan setelah diadakan 

penyel;idikan-penyelidikan  lebih lanjut , mala Lahirlah theory baru , yakni  : 

Theori  Heliocentris. 

 3. THEORI HELIOCENTRIS   

          “ Helios “ , artinya : matahari. 

       Theori ini dikemukakan oleh   NICOLAUS COPERNICUS    ( 1473 - 

1543 ), orang Jerman . Olehnya itu theory ini disebut juga dengan  THEORI 

/SISTIM COPERNICUS. 

       Menurut theory ini, bahwa : 

1. Bukanlah  bumi yang menjadi pusat dari peredaran benda-benda langit , 

tetapi mataharilah yang menjadi pusatnya, yang diedari oleh  : Mercerius, 

Venus, Bumi,  

2.  Falak-falak dari benda   langit yang mngetari matahari, bentuknya linkaran 

yang bundar   

     

          

 

 

 

 

 

keterangan gmbar  : 

1.  Matahri                                          4. B u m  I                        7  Yupiter 
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2.  Mercerius                                       5. B u l a n                        8. Saturnus 

3.  V  e  n  u  s                                     6. M a.r s                          9. Bintang-  

                                                                                                      bintang tetap 

 

       Theori Copernicus ini telah menggongcangkan dunia  pada zamannya.  

Sebab suatu penemuan yang sama sekali  bertolak belakang dengan theory-theori 

sebelumnya, Yang telah diyakini orang sepanjang 14 abad   lamanya. 

         Fihak-fihak yang jelas  menentang  theory ini, adalah dari golongan para 

ahli ilmu pengetahuan   dan tokoh-tokoh agam nasrani. 

        Theori Heliocentris ini, kemudian didukung oleh  ahli-ahli falak lainnya, 

antara lain :GiordonoBruno  ( lahir 1548 )   dan Galileo  Galilei  ( lahir  1564 ) . 

         Theori ini memang masih banyak mengandung kelemahan - kelemahan, 

tetapi satu hal yang   tak dapat dinunkiri , bahwa sampai sekarang prinsip tentang 

pusat dari tata surya kita ini khususnya, bukanlah bumi yang  menjadi pusatnya, 

tetapi mataharilah.  

          Selain itu, theory ini juga mengajarkan, bahwa bumi ini  bergerak 

mengitari mtahari, suatu theori yang sampai sekarang tetap diakui  kebenarann. 

 

  4. THEORI KIPLER  

          Setelah hampir satu  abad theory Copernicus  berkembang, muncullah 

seorang ahli bintang  kelahiran  Jerman  yang bernama   JOHANNES  KEPLER  

( 1571 - 1630 ) , mengadakan koreksi-koreksi dan penyempurnaan - 

penyempurnaan. 

         Da tiga  buah dalil yang dikemukakan  oleh Kepler yang kemudian dikenal 

sebagai hokum/THEORI KEPLER , yakni : 

1. THEORI KEPLER  I 
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    Falak-falak tempat beredarnya planit-planit mengelilingi matahari,bentuknya 

berupa  lingkaran elips, sedang matahari berada pada salah satu titik apinya. 

2. THEORI KEPLER  II 

     Setiap planit beredar pada falaknya mengelilingi matahari dengan kecepatn 

demikian rupa,sehingga di dalam waktu yang sama, garis hubung antara 

matahari dengan planit   yang   bersangkutan dilukiskan dengan bidang-bidang 

sector yang sama luasnya.                        

     ( lihat gamnbar nomor  3  )     

 

Gambar Nomor  3 

      Penjelasan   : 

       Apabila suatu  planit P  beredar pada falaknya   mengelilingi matahari, maka 

jarak yang ditempuhnya   pada P I ke P 2, akan memakan  waktu yang sama 

dengan waktu yang digunakan    untuk menempuh jarak antara  P3 ke P4, 

dalam hal ini sama-sama memakan waktu  lima hari.   

Olehnya itu,maka bidang-bidang sector MP1P2 = MP3P4.Hal ini berarti , 

bila satu  planit     ( termasuk bumi )  sedang melintasi perihelium (bidang 

yang dekat dengan matahari ) ,Jalannya lebih cepat, bila dibandingkan 

dengan pada saat  planit itu sedang  melintasi di Ephelium  ( bidang yang 

jauh dengan  matahari ). 

3. THEORI KEPLER  III 

P1 

16 Januari 

 

 

P4 

20 Januari 

 

 

          P4 
11 Maret 

 

 

          P3 
11 Maret 
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      Kwadrat ( pangkat dua  ) kala revolusi planit-planit, berdanding langsung 

pangkat tiga      jaraknya  rata-rata ke matahari.      

      Penjelasan  : 

  Umpama kala revolusi  ( gerak tahunan ) planit  A  =  a   dan planit B = b ; 

sedang jarak rata-rata antara  matahari  dengan planit  A = X  dan antara 

matahari  ke planit  B = Y,  

     maka : a2 : b 2   = x3 :  y3      a2  =   b2    

                                                                       X3 
 =  y3  

Hukum Kepler  III ini , dipergunakan oleh  astronoom - astronoom untuk 

menghitung jarak planit ke matahari  ( Syuhudi Ismail, 1990 : 7 - 14 )    

F. TATA SURYA 

           Diantara sekian banyak  tata surya di jagat raya ini, salah satunya adalah  

tata surya kita. Yakni tata surya  dimana  matahari yang  biasa kita kenal  sehari-

harinya itu, sebagai bintang tata surya dan menjadi pusatnya , sedang bumi yang 

kita tempati ini, termasuk salah satu planitnya. 

       Planit yang termasuk  dalam tata surya kita, ialah  : 

1. Mercurius                            4. M  a  r  s                             7. U r a n u s 

2. V e n u s                              5. Yupiter                               8. Neptunus 

3. Bumi                                    6  Satu                                   9.  P l a t o 

             Adapun susunan falaknya , seperti terlihat dalam gambar nomor 4 
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                                                     Gambar nomor 4 
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B  A  B  II 

SEJARAH PERKEMBANGAN  ILMU FALAK 

Dalam melihat perkembangan ilmu Falak, diperiodesasikan  menjadi limu 

Falak sebelum Islam, ilmu Falak dalam peradaban Islam, ilmu Falak dalam 

peradaban Eropa dan ilmu Falak di Indonesia. 

a. Ilmu Falak Sebelum  Islam 

       Ilmu Falak, merupakan  ilmu yang sudah tua dikenal oleh manusia. Bangsa-

bangsa Mesir,Mesopotania, Babilonia, Tiongkok,sejak abad ke-28 Sebelum 

Masehi telah  mengenal dan mempelajainya.. 

Mereka  mempelajari ilmu falak pada  mulanya bertujuan untnk menghasilkan 

hitungan waktu, yang akan digunakan sebagai saat penyembahan kepada berhala-

berhala yang mereka Tuhankan. Misalnya di  Mesir, berhala-berhala yang mereka 

Tuhankan itu, ada yang bernma  Osiris, Isis,Anom,dan sebaginya.  Di Babilonia 

dan  di  Mesopotania, ada yang bernama  Astaroth dan  Bel. Karena mereka yang 

Tuhankan itu banyak jumlahnya, maka mereka memerlukan  pembagian waktu. 

Dan dengan adanya  keharusan pembagian   waktu itu, mereka lalu mempelajari 

ilmu falak. 

       Menurut suatu riwayat, pembagian  sepekan ( seminggu )   atau tujuh hari, 

adanya sejak lebih  dari 5.000 tahun yang lalu. Kemudian , hari-hari yang tujuh 

itu, untuk tidak mengelirukan, lalu diberinyalah nama-nama benda  langit yang 

meeka telah kenal, yakni : 

1. Matahari untuk hari A h a d  

2. B u l a n  untuk hari S e n I n  

3. M a s r unutk hari Selasa 

4. Mercutius untuk hari  R a b u  

5. Yupiter untuk hari  K a m I s  
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6. V e n u s  untuk hari  jum’at dan  

7. Saturnus untuk hari S a b t u  

         Kemudian sekitar abad ke - 12 Sebelum Masehi, di Negeri Tiongkok, ilmu 

falak telah banyak mengalami kemajuan- kemajuan. Meeka telah mampu 

menghitung kapan  akan terjadi gerhana, serta menghitung peredaran bintang -

bintang. 

       Di Negri Yunani yang sementara berada di zaman keemasannya  ilmu 

pengetahun, ilmu falak telah mendapat kedudukan yang  sangat  penting dan luas.                                                         

Nama-nama ahli ilmu Falak  yang terkenal  sebelum Islam antara lain  : 

1. Aristoteles    ( 384 – 322 SM ) 

Aristoteles berpendapat bahwa pusat jagat raya adalah bumi.sedangkan bumi 

dalam keadaan tenang , tidak bergerak, dan tidak berputar. Semua gerak 

benda-benda angkasa mengitari bumi. Lintasan masing-masing benda 

angkasa  berbentuk lingkaran. Sedangkan peristiwa gerhana  misalnya tidak 

lagi dipandang  sebagai adanya raksasa  menelan bulan, melainkan 

merupakan peristiwa  alam. 

Pandangan manusia terhadap jagat raya mulai   saat itu umumnya  mengikuti 

pandangan  Aristoteles , yaitu Geosentris  bumi sebagai  pusat peredaran  

benda-benda langit 

2. Claudius Ptolomeus  ( 140 M ) 

Pendapat yang dikemukakan oleh Ptolomeus  sesuai  dengan pandangan 

Aristoteles tentng kosmos, yaitu pandangan Geosentris, bumi dikitari oleh 

bulan, Merkurius, Venus, matahari, mars, Yupiter, saturnus . Benda-benda 

langit tersebut jaraknya dari bumi berturut-turut semakan jauh . Lintasan 

benda-benda langit tersebut  berupa lingkaran  di dalam bola langit. 

Sementara  langit  merupakan  tempat bintang-bintang  sejati, sehingga 

merekat  berada pada dinding-dinding  bola langit . Ptolomeus  mempunyai 

buku besar tentang ilmu bintang – bintang yang berjudul “ Syntasis “ . 
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Pandangan Ptolomeus   yang geosentris ini berlaku sampai pada abad  ke- 6 

M tanpa ada perubahan (Muhyiddin, 2004 : 24) 

b. Ilmu Falak Dalam Peradaban Islam 

Dalam khasanah intelektual muslim  klasik ilmu Falak merupakan salah 

satu ciri kemajuan  peradaan Islam. Namun dalam perjalanannya ilmu Falak 

hanya mengkaji persoalan-persoalan ibadah, seperti arah kiblat, waktu shalat dan 

awal bulan  Qamariah fase Islam ditandai dengan proses penterjemahan karya – 

karya monumental dari  bangsa  Yunani yag sangat mempengaruhi 

perkembangan  Falak di dunia Islam adalah The Sphere in Movement  (Al-Kurrah  

al-Mutharrikah) karya Antolycus, Ascentions of the Signs (Matali’ al- Buruj ) 

karya Aratus , Introduction  to Atronomy  (Al-Madkhhal ila Ilmi al – Falak ) 

karya Hipparchus, dan Almagesti karya Ptolomeua.  (Yahya Syami, 

1097:125). 

Pada saat itu kitab-kitab tersebut tidak hanya diterjemahkan tetapi 

ditindak lanjuti melalui penelitian-penelitian berkelanjutan dan akhirnya 

menghasilkan teori-teori baru . Dari sini muncul tokoh Falak dikalangan ummat  

Islam  yang sangat berpengaruh, yaitu  al-Khawarizmy dengan  Magnum 

opusnya . Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah, buku ini sangat 

mempengaruhi pemikiran  cendekiawan-cendekiawan Eropa dan kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa latin oleh Robert Chister pada tahun 535 

H/1140 M dengan judul  Liber al-gebras et almucarabah dan pada tahun 1247 H 

/1831 M diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris  oleh Frederict Rosen ( E.Van 

Doncel, 2002:494 ). 

Selain Al-Khawarizmi  tokoh-tokoh dari Kalangan  Islam yang ikut 

membngun dan mengembangkan ilmu Falak adalah : 

1. Abu Ma’syar al-Falaky  (wafat 272 H/885 M ) karya-karyanya antara lain        

:   Isbatul Ulum, dan Haiatul Falak  ( A.Hasimy, 1995: 297 )  

2. Jabir Batany (wafat 318 H/931 M ) yang telah menetapkan letak bintang, Ia 

telah menciptakan alat teropong bintang yang ajaib  kitabnya yang Terkenal : 

Kitabu Ma’rifati Mathli ‘ il buruj Baina   arbail  Falak ( A.Hasimy, 

1995:298) 
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3. Abu  Raihan al-Biruni ( 363 H – 440 H/973 M – 1048 M ) salah satu 

karyanya  ialah  al – Qanun al-Mas’udi  ( sebuah ensiklopedi astronomi yang 

dipersembahkan kepada Sultan Mas’ud  Mahmud yang ditulis pada tahun 

421 H/1030 M selain ahli dalam ilmu Falak, ia juga menguasai berbagai 

bidang ilmu lainnya, seperti Filsafat , matematika, Geografi,dan fisika. 

Menurut Prof. Ahmad Baequny , Al-Biruni  adalah orang yang pertama 

menolak  terori Ptolomeus  dan menganggap teori Geosentris  tidak masuk 

akal. (Ahmad Maiquni, 1096:9 ) 

4. Al-Fargani seorang ahli Falak yang berasal dari Farghana, Transsoxania. 

Sebuah kota yang terletak di tepi sungai Sardari Uzbekistan di barat. Semua 

ahli astronomi  pada abad petengahan mengenalnya dengan sebutan  

Alfraganus . Nama lengkapnya adalah   Abu al-Abbas Ahmad bin 

Muhammad bin Katsir al-Fargani . Hampir semua referensi  sepakat 

bahwa al-Fargani adalah tokoh yang terkemuka dan seorang ahli Falak yang 

hidup semasa Khalifah al-Ma’mun (813-833 M) sampai masa kematian al-

Mutawakkil (847-881 M ) . Karya utamanya yang masih tetap bertahan 

dalam bahasa Arab  masih tersimpan baik do Oxford, Paris,Kairo dan di 

perpustakaan  Princeton University dengan judul yang berbeda-beda  

diantaranya adalah Jawamy ilm an-Nujum al-Harakat  as-Samawiyya , Ushul 

ilm   an-Nujum , Al-Madkhl ila’ Ilm Hayat al-Falak dan kitab al-Fushul ats-

Tsalatsin, semuanya telah diterjemahkan   ke dalam bahasa latin  Spacol oleh 

John Hispalensis dari Sevillae  dan Gerard dari gremona  pada tahun 899 

H/1493 M. ( E.J Brills, 1993: 67 ) 

5. Nasiruddin al-Tusi ( Abu Ja;far Muhammad bin Muhammad  bin Al- Hasan  

Nasiruddin  at-Tusi, 598 H- 673 H /12-01 M-1274 M). Dalam   bidang  ini, ia 

merupakan tokoh  yang sangat menonjol diantara ilmuan dan peneliti Muslim 

lainnya. Penelitiannya antara lain mengenai  “lintasan, ukuran dan jarak planit 

Merkurius, terbit dan terbenam , ukuran  dan jarak matahari dengan bulan,  

dan bintang-bintang “. Diantara karya tulisannya dalam bidang ini adalah Al-

Mutawassil baina al-Handasah wa al-Hai’ah (kumpulan karya terjemahan 

dari Yunani tentang geometri dan astronomi ) , Al-Tadzkirah fi ilm al-Hari’ah  
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(sebuah krya hasil penyelidikan  dalm bidang astronomi ) dan Zubdah  al-

Hai’ah  ( intisari astromoni )  

6. Muhammad Turghay Ulugbbek (797 -853 H/1394-1449 M) ia dikenal 

sebagai  ahli Falak dan yang membangun ovservatorium di Samarkan  pada 

tahun 823 H/1420 M dan menyusun  Zij Sulthani. Karya-karya momumental 

tersebut sebagian besar  masih bernuansa manuskrip  dan kini tersimpan di 

Ma’had Makhlutat al-Araby , Kaero, Mesir . Patut diketahui bahwa semua 

karya tersebut di atas masih bergaya masih bernuansa  geosentris . Artinya 

karya-karya tersebut  masih banyak dipengaruhi  oleh Ptolmeus, yang 

menempatkan bumi sebagai pusat peredaran  planet-planet  dan matahari. 

Assumsi ini didasarkan pada kenyataan sejarah bahwa teori Heliosentris yang 

dibangun oleh Copernikus baru muncul pada abad XVI M meskipun pada 

uraian sebelumnya disebutkan al-Biruni telah mengkritik teori geosentris. 

(Susikman,200:09 )     

c. Ilmu Falak Dalam Peradaban  Eropa 

Pada  saat negara-negara Islam mencapai masa kejayaannya , bangsa 

Eropa masih  berada dalam ketertinggalan. Sungguh sayang  jaman keemasan 

Islam tidak berlangsung terlalu lama . Ketika bangsa Eropah mulai tertarik pada 

ilmu pengetahuan seperti yang telah dipelajari oleh ummat Islam yang telah 

demikian tinggi serta pertemuan-pertemun  diperbagai ilmu pengetahun, 

pendapat-pendapat ilmuan  Muslim  mulai ditentang oleh aliran muslim kolot . 

Munculnya tantangan dari kaum muslimin kolot terutama  disebabkan 

oleh perkembangan  Filsafat yang dianggap  oleh mereka telah menjerumus ke 

arah kemurtadan. Dari sini, mereka yang fanatik telah mengambil kesimpulan 

bersifat menyeluruh , bahwa orang-orang yang  mendalami  pengetahuan umum, 

termasuk ilmu Falak apalagi Astrologi semuanya telah menyalahi  ajaran Islam. 

Disisi lain serangan dari bangsa Eropa mulai dilancarkan kepada negara-

negara Islam, sebagai akibatnya  tidak sedikit perpustakaan yang penuh dengan 

buku-buku  ilmu pengetahuan menjadi  puing-puing berserakan dan isinyapun 

terbakar. Akhirnya bangsa yang semula jaya ini kini tenggelam kembali ke dalam 

jurang keterbelakangan. 
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Sementara ini bangsa Eropa mulai maju ke arah kebudayaan yang terus 

meninggi. Mereka mempelajari  semua pengetahuan-pengetahuan  bangsa Arab  

(muslim) yang telah runtuh dari kejayaannya. Mereka meniru cara-cara hidup 

bangsa Arab. Mereka dirikan sekolah-sekolah dan perguruan Tinggi , serta 

perpustakaan-perputakaan   dan berbagai sarana pendidikan  untuk mencerdaskan 

bangsanya. 

Dari pengalaman  sejarah yang  telah dicapai oleh bangsa Arab mereka 

mengambil manfaatnya bahwa hanya dengan ilmu  dan pendidikanlah  bangsanya 

akan tampil sebagai bangsa yang jaya dan memimpin  dunia . 

Untuk mencapai tujuan ini , antara lain yang dilakukan adalah 

menterjemahkan buku-buku ilmu Falak  ke dalam bahasa Eropah misalnya buku 

“ al-Mukhtashar fi hisabil jabr wal Muqabalah “karya al-khawarizmi  

diterjemahkan  ke dalam bahasa latin  oleh Gerard dari  Gremona. Buku hasil 

terjemahan ini  dengan judul barunya  “ The Mathematies of Integration  and 

Eguations” dipakai sebagai buku pegangan   utama dalam ilmu pasti diperguruan-

perguuan tinggi   Eropah hingga abad 16 M. Demikian pula buku “Suratul Ardl” 

karya al-Khawarizmi  diterjemahkan  ke dalam bahasa latin  oleh Aderald  dari 

Bath. 

Dua buku “al-Mudkhalul Kabir”karya Abu  Ma’syar  diterjemahkan ke 

dalam bahasa latin  oleh John dari Siville dan Gerard dari Gemona. 

Buku “Tabril  al-Maghesti “ karya al-Battani  diterjemahkan ke dalam 

bahasa latin  oleh Plato dari Tipoli ( wafat 1150 M ) , dan dikutif oleh Nicolas 

Copernicus  dalam karangannya  De Revolutionibusorbium Caelestium. Buku 

“Thablil al-Maghesti ,ini diterjemahkan pula  ke dalam bahasa Inggris  oleh 

Alphonso  X . Selain itu, tabel bintang-bintang  karya az-Zarqali diterjemahkan 

oleh Ramond   dan Marsceille. ( Muyiddin, 2004,28 ).  

Diantara ilmuan  Eropa dalam bidang astronomi  pada dekade ini adalah  :      

1. Nicolas  Copernicus  ( 1473 – 11541 ) 

Nicolas Copernicus  orang Jerman yang mengemukakan suatu teorinya  yang 

disebut “Heliosentri”  menurut teori ini bahwa: 
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1) Bukanlah bumi yng menjadi pusat  dari peredaran benda-benda langit , 

tetapi mataharilah yang menjadi titik pusatnya, yang  diedari  oleh 

:Mercurius, Venus, Bumi, Bulan, Mars, Yupiter, Saturnus  kemudian 

beberapa bintang tetap sejenis matahari. 

2) Falak-falak dari benda langit ysng mengetari matahari , bentuknya 

lingkaran  yang bundar. 

Teori Copernicus ini telah mneggoncangkan dunia pada zamannya. Sebab 

suatu penemuan yang sama sekali bertolak belakang dengan  teori-teori 

sebelumnya, yang telah diyakini oang sepnjang 14 abad  lamanya. 

Pihak-pihak yang  jelas menentang teori ini,adalah dari golongan  para ahli 

ilmu pengetahuan  tokoh-tokoh  agama Nasrani. 

Teori Heliosentris ini  kemudian didukung dan diikuti  ahli-ahli  Falak lainnya  

antara  lain: : Giordano  Bruno (lahir 1548 M) dan Galileo Gailei  ( lahir 1564 

M ). 

Teori ini memang masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan, tetapi 

satu hal yang tak dapat diingkari , bahwa sampai sekarang prinsip tentang pusat 

dari tatasurya kita ini khususnya, bukanlah bumi yang menjadi pusatnya, tetapi 

mataharilah. 

Selain itu teori ini pula mengajarkan bahwa bumi ini bergerak  mengitari 

matahari, suatu teori yang sampai sekarang tetap diakui sebenar-benarnya.  

(Syuhudi, 1999:5 ) 

2. Galileo Galilei  ( 1564 – 1642 ) 

Setelah membaca  buku karya Copernicus tentang gerak benda-benda Langit 

, kemudian dia menyusun teori kinematika tentang benda-benda langit yang 

sejalan dengn  Copernicus . Karya Galilei  tentang peredaran benda-benda 

laingit seperti itu, oleh gereja ketika itu dinyatakan terlarang untuk dibaca 

umum, karena bertentang dengan  pandangan dan kepercayaan kaum gereja. 

3. Johannes Kapler ( 1571-1630 M ) 

Kepler seorang kebangsaan Jerman dengan tidak kenal lelah selalu  

mengadakan penelitian  benda-benda langit. Ia memperluas  dan 

menyempurnakan ajaran Copernicus . Teori yang dikemukakan dilandasi 
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matematika yang kuat. Ia berhasil menjadikan hukum universal tentang 

kinematika  planet yang menjadi landasan dalam ilmu Astronomi. Tiga 

hukum itu adalah : 

1. Lintasan planet menyerupai elips dengan matahari salah satu titik apinya. 

2. Garis hubung  planet-planet  menyapu daerah  yang sama luasnya dalam 

selang  waktu yang sama panjangnya. 

3. Pangkat dua kala edar planet sebanding dengan pangkat tiga jarak  planet 

ke matahari.         ( Muhyiddin, 2004:30 ) 

4. Richo Brahe  (1546 – 1601 )  

Seorang ahli observasi yang sampai sekarang masih dipergunakan hasil 

observasinya. 

5. GiordenoBruno, seorang ahli astronomi kelahiran Italia. (Syuhudi, 1999, 5). 

 

d. Ilmu Falak di Indonesia.  

1.  Ilmu Falak pada  Awal  Perkembangan di Indonesia. 

Sejak adanya penanggalan Hindu  dan penaggalan Islam  di Indonesia, 

khususnya  di Pulau Jawa  serta adanya perpaduan kedua penanggalan 

tersebut  menjadi penanggalan Jawa Islam, oleh Sultan Agung , sebenarnya  

bangsa Indonesia  sudah mengenal ilmu Falak. 

Kemudian seiring dengan kembalinya  para ulama muda  ke Indonesia  

dari bermukim di Mekkah  pada awal abad 20 M ilmu Falak mulai tumbuh  

dan berkembang di tanah air ini.  Mereka  tidak hanya membawa  catatan-

catatan ilmu tentang tafsir, hadis, fiqih, dan tasauf, melainkan juga membawa 

catatan-catatan ilmu Falak yang mereka   dapatkan di Mekkah   sewaktu 

mereka belajar di sana yang kemudian  mereka siarkan kepada para  

santrinya  di Indonesia. 

Pada waktu itu , syekh  Abdurrahman  bin Ahmad al-Misri (mertua 

Habibi Usman)  pada tahun   ( 1314 H/1896 M ) datang ke Jakarta  (Betawi) 

membawa Zaj ( tabel astronomis ) Ulugh  Bek ( w.1420 M ) dan 

mengajarkannya kepada para ulama muda di Indonesia pada waktu itu. 
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Diantara para ulama Indonesia yang belajar  kepadanya adalah  

Ahmad Dahlan  as-Simarani  atau at-Tarmasi (w.1329 H/1911 M ) Beliau 

berasal dari Semarang  namun kemudian bertempat tinggal  di Terms 

(Pacitan- Jawa Tengah) dan anak menantunya sendiri, yaitu Habib  Usman 

bin Abdillah bin’aqil  bin Yahya yang dikenal dengan julukan  Mufti 

Betawi. 

Apa yang mereka peroleh dari Syekh Abdurrahman , kemudian 

mereka ajarkan  kepada para muridnya  masing-masing . Ahmad Dahlan   

as-Simirani mengajarkannya di daerah Termas (Pacitan ) dengan  menyusun  

buku ilmu Falak  yang berjudul “Tadzkiratul  Ikhwan fi Ba’dli  Tawarikbi wal 

a’malil  Falakiyati bi Semarang”  yang naskahnya selesai  ditulis 28 Jumadil 

akhir 1321 H/21 September 1903 M . Kitab Tadzkiratul  Ikhwan ini  menurut 

perhitungan ijtima’dan gerhana  dengan mabda’  kota Semarang (Bujur = 110  

24’) Sedangkan Habib Usman  mengajarkan ilmu Falak di Jakarta  dengan  

menyusun buku  “Iqadzun  Niyam fi mayata ‘alaqabu  bil adillah  was 

shiyam”yang dicetak tahun 1321 H/1903 M oleh percetakan   al-Mubarakah  

Betawi.  Buku ini bukan termasuk ilmu Falak , namun terkait dengan ilmu 

Falak, karena ia memuat  beberapa permasalahan hukum  tentang puasa, 

rukyat dan hisab. Ilmu Falak yang ia ajarkan adalah  perhitungan ijtima’ 

dengan epoh Betawi atau Jakarta ( bujur = 106  49’ ), hanya saja beliau tidak 

menyusun buku ilmu Falak. 

Ilmu Falak yang diajarkan oleh Habib Usman  kemudian  dibukukan 

oleh salah seorang   muridnya yang bernama  Muhammad Mansur bin 

Abdul Hamid Dumairi al-Batawi dalam kitab yang berjudul “Sullamun  

Nayyirain fi Ma’rifati    Ijtima’i  wal kusufain”  yang pertama kali dicetak  

tahun  1344H/1925 M  oleh percetakan Brobudur Betavia. 

Buku Sullamun Nayyirain ini  oleh menyusun dibagi  menjadi tiga 

risalah . Risalah pertama  berjudul “ Rasatul Ula fi  ma’rifatil  Ijtima’in 

Nayyirain” yakni memuat  perhitungan ijtima’ , irtifa’ hilal , posisi hilal, dan 

umur hilal. Risalah kedua :  berjudul “ Risatus  Samiyah fi Ma;rifatil  khusufil  

Qamar” yakni memuat  perhitungan gerhana bulan dan yang ketiga  berjudul” 
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Rasalatus  Salisah fi Ma’rifatikusufis  Syams”yaitu memuat  perhitungan  

gerhana matahari. 

Di daerah Sumatera didapati tokoh ilmu Falak  yang antara lain  Tahir 

Djalaluddin  dengan  buku karyanya “ Pati kiraan “  dan Djamil Djambek  

dengan buku karyanya “ Almanak  Jamiliyah “. 

Dengan demikian mereka ini  yang mula-mula mengembangkan   ilmu 

Falak  atau ilmu Hisab di Indonesia. Buku-buku ilmu Falak tersebut pada 

umumnya menggunakan  tabel astronomis   Ulugh Bek  as-Samarkandi,  

serta perhitungannya tidak menggunakan segitiga  bola, melainkan dengan 

cara   perhitungan biasa , yakni  menambahkan (+ ), pengurangan (-), 

perkalian (x) dan pembagian (: ). 

Demikian pula ketika menghitung ketinggian (irtifa ) hilal digunakan 

cara yang sederhana pula, yaitu  waktu terbenam, matahari dikurangi waktu 

ijrima’ kemudian dibagi dua. Memperhatikan hasil perhitungan irtifa’hilal 

yang diperolehnya sering berbeda dengan  kenyataan di lapangan. Oleh sebab 

itulah , para ahli Falak dewasa ini mengklasifikasikan sistim hisab  semacam 

itu sebagai hisab haqiqi tagribi , karena hasil perhitungan yang dilakukannya  

menunjukkan  tingkat kurang lebih  ( perkiraan ). 

2. Ilmu Falak Pada Awal Perkembangan Baru . 

Dengan adanya buku-buku ilmu Falak yang menggunakan kaedah-

kaedah segi tiga bola , misalnya “Taqribul Maqsod fil Amali bir Rubu’il 

Mujay –yabi” karya Syekh Muhammad Mukhtar bin  Atarid al-Bagori , 

seorang  ulama   yang berasal  dari Bogor , Jawa Barat, namun kemudian 

menetap di Mekkah . Buku Taqribul Maqsod ini selesai ditulis pada  hari 

kamis  20 Rajab 1331 H/26 Juni 1913 M. 

Buku yang berjudul “ l-Matla’us Sa’id  fi Hisabatil  Kawakib ‘ ala 

Rashdil Jadid” karya Husain Zaid  ( Mesir ) yang dibawa pulang oleh salah 

seorang   jama’ah  Haji pun ternyata  membawa  pengaruh  yang cukup besar   

dalam perkembangan  dan kemajuan ilmu Falak  di Indonesia. 

Pada tahun  1930-an bangkitlah seorang ahli Falak asal Jombang, 

Jawa  Timur, ia adalah Muhammad Maksum bin Ali  al-Maksumbangi al-
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Jai (w. 1351 H/1933 M) menyesun buku ilmu Falak dengan judul “ 

Badi’atul  Misal fi Hisabis  Sinin wal Hilal”. 

Buku Badi’atul Misal ini  memuat perhitungan penanggalan  secara 

urfi  dan perbandingan tarikh serta memuat perhitungan  awal bulan yang 

mencakup ijtima’ , irtifa. Hilal , manzil qamar’ azimut  (arah ) qamar dan 

nurul (cahaya ) hilal. 

Data astronomi yang digunakan  oleh Badi’atul Misal adalah sama 

dengan   data yang ada pada buku al-Mathla’us Sa’id , tetapi menggunakan 

epoch   Jombang (bujur  = 112  13’ ), ketika menghitung ketinggian hilal  

menggunakan rumus-rumus segi tiga  bola, hanya saja penyelesaiannya  

menggunakan ru’bu Mujayyab , sehingga hasil perhitungan  yang diperoleh 

msih kurang akurat. Ketidak   akuratan ini disebabkan oleh  kesulitan 

menenpatkan benag rubu’ pada posisi data  yang ada serta adanya elastisitas  

benang yang digunakan . Sekalipun demikian , sistim hisab badi’ atal  misal 

ini dikategorikan sebagai      Hisab hakiki Tahkiki. 

Pada bagian akhir  kitab al-Matla’ us Sa’id  Karya Husain Zaid 

dinyatkan bahwa perhitungan-perhitungan dengan  logaritme  itu tidak 

diragukan akan tingkat akurasinya , sebab  pada dasarnya sinus itu sama 

dengan Jaib, dan Tangen  sama dengan Dhil, lebih lanjut dia katakan bahwa 

yang demikian itu untuk mempermudah hitungan serta ia katakan pula bahwa 

tidak ada perbedaan antara perhitungan dengan sittiny ( rubu’ mujayyab ) dan 

perhitungan logaritma , sebab pada dasarnya menggunakan satu metode , 

yakni menggunakan  ilmu ukur segitiga  bola. 

Dalam pada itu Zubair Umar  al-Jailani  , berasal dari Bojonegoro 

namun kemudian tinggal di Salatiga sampai wafat tanggal 24 Jumadil Awal 

1401 H/ 10 Desember 1990 M, Zubair ini menyusun buku ilmu Falak dengan 

judul “ Al-Khulasatul Wafiyyah fil Falak bijadwalillugaritmiyyah.” bukunya 

ini  dicetak pertama pada tahun 1354 H/ 1935 M oleh percetakan Melati, 

Solo, kemudian pada tahun l955 direvisi dan dicetak  ulang oleh  percetakan 

Menara, Kudus. 
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Buku al-Khulashatul  Wafiyyah ini cukup lengkap, karena memuat 

perhitungan penanggalan secara urfi , pengetahuan teoritis Falakiyah yang 

meliputi sekilas pendapat para ahli astronomi tempo dulu, bumi dan geraknya, 

bulan dan geraknya serta planet-planet serta geraknya masing-masing 

perhitungan waktu shalat, perhitungan arah kiblat, perhitungan awal bulan 

yang meliputi ijtima’, istifa’ hilal, arah hilal, umur hilal, dan nurul hilal, 

perhitungan gerhana bulan dan gerhana matahari. 

Data astronomi yang digunakan oleh al-khulashah  adalah sama  

dengan data yang pada buku al-Mathla’  us Sa’id, tetapi menggunakan epoch 

Mekkah ( bujur : 30050’), karena buku ini dikonsep ketika ia bermukim di 

Mekkah. Ketika menghitung ketinggian hilal  menggunakan rumus-rumus  

ilmu ukur segi tiga bola dan penyelesaiannya menggunakan daftar logaritma 

maka hasil perhitungan yang diperolehnya cukup akurat meskipun masih 

perlu disempurnakan . Sekalipun demikian, sistim hisab  al-Khulasha ini 

dikategorikan  sebagai hisab hakiki tahkiki. 

Buku-buku ilmu Falak yang ada di Indonesia sampai saat ini pada 

umumnya berbahasa asing, bahasa Belanda dan Arab. Oleh karena itu , untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang memahami bahasa asing, pada 

tahun l955-an muncul ahli Falak dari Yogyakarta yang menyusun ilmu Falak   

dengan kaedah-kaedah yang lebih baru. Ia adalah KRT.Wardan 

Diponingrat, seorang penghulu kraton Yogyakarta. 

Wardan panggilan akrabnya menyusun dua buah buku yang berjudul : 

Ilmu Falak dan Hisab” dan “Hisab ufdi dan Hakiki” yang  pertama  kali 

diterbitkan oleh  penerbit  al-Mataramiyah , Yogyakarta, tahun  l957 M. 

Buku Hisab  urfi dan Hakiki Wardan ini pada dasarnya sama dengan 

buku al-Khulashah karya Zubair, yakni data astronomi yang  digunakan oleh 

Wardan  adalah sama dengan data yang ada   pada al-Mathla’us  Sa’id, tetapi 

menggunakan   epoch Yogyakarta ( Bujur = 110  21’ ). 

Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan rumus – rumus 

ilmu ukur segitiga bola dan penyelesaiannya menggunakan daftar logaritma, 

maka hasil perhitungan yang diperolehnya cukup akurat meskipun  masih ada 
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yang disempurnakan. Sekalipun demikian , sistim hisab urfi  dan hakiki karya 

Wardan ini dikatagorikan sebagai hisab  hakiki Tahkiki.  

Para ahli ilmu Falak selain yang tersebut di atas  antara lain : 

1) A.Kasi (Malang) , Karyanya “ Matahari dan bulan dengan Hisab” 

2) Abdul Faqih ( Demak) karyanya “ Al-Kutubul Falakiyah” 

3) Abdul Fatah (Gresik) karyanya “ Mudzakaratul hisab” 

4) Ahmad Badawi (Yogyakarta),karyanya “Hisab Hakiki” 

5) Ahmad Dahlan (Yogyakarta) , karyanya “Hisab Ijtima” 

6) Dawam (Solo), karyanya “Tqwimun Nayyirin” 

7) Hasan As’ary (Pasuruan), karyanya “Jadwalul Auqad dan Muntaha 

Nata.ijilAqwal” 

8) Mawardi (Semarang), karyanya” Risatun Nayyiriyah” 

9) Muhammad Amin (Surakarta), karyanya Al-Jadawilul Falakiyah” 

10) Muhammad Khalil (Gresik), karyanya “Wasilatut Thalab” 

11) Nawawi (Bogor ), karyanya “ al-mujastha”  

12) Nawawi ( Kediri ) , karyanya “ Risalatul Qamarain” 

13) Qudsiyah (Kudus), karyanya “Nujumun Nayyirain” 

14) Qusyairi (Pasuruan ), karyanya “Al-Jadawilul Falakiyah” 

15) Ramli hasan (Gresik), karyanya “Al-Risatul Falakiyah” 

16) Ridwan (Sedaya-Gresik), karyanya “Taqribul Maqsod” 

17) Siraj Dahlan, karyanya “Ilmu Falak 

 

3. Ilmu Falak pada perkembangan lanjut. 

Setiap kali melihat perkembangan ilmu Falak di Indonesia , pasti 

menjumpai nama Saadoeddin Djambek atau Datuk Sampono Radjo, 

seorang ahli ilmu Falak kelahiran   Bukit tinggi ( 29 Rabiul Awal 1329 H/24 

Maret 1911 M) yang kemudian bermukim di Jakarta. Ia meninggal hari Selasa  

( 11 Zulhijjah 1397 H/22 Nopember  1977 M) di Jakarta karyanya dibidang 

ilmu Falak  antara lain:  

1) ”Waktu dan Jidwal”yang diterbitkan oleh Tintamas , 1957 

2) Al-Manak Jamiliyah yang diterbitkan Tintamas,1953. 
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3) Arah Kiblat yang diterbitkan oleh Tintamas, 1956. 

4) Perbandingan tarikh yang diterbitkan oleh Tintamas, 1968 

5) Pedoman waktu shalat sepanjang masa yang diterbitkan oleh Bulan   

Bintang, 1974. 

6) Shalat dan puasa di daerah kutub di terbitkan oleh Bulan bintang 1974 

7) Hisab Awal Bulan Qamariah yang diterbitkan olehTintamas,1976. 

Dengan adanya data-data astromonis dari  Negara-negara  maju, 

misalnya Al-manak Nautika dari Amerika, Ephemeris dari  Uni Soviet  dan 

lain-lain yang menurut pengamatan ahli Falak, bahwa data  yang disajikan itu  

lebih akurat  dibandingkan dengan data sebelumnya , Maka Saadoeddin 

Djambek, merupakan tokoh ilmu Falak yang mempolopori perhitungan ilmu 

Falak menggunakan data astronomis tersebut. 

Buku Hisab Awal Bulan Qamariah karya Saadoeddin Djambek  

memuat cara perhitungan awal bulan dengan Nautical almanac, 

perhitungannya menggunakan  rumus-rumus segitiga bola yang 

penyelesaiaanya menggunakan daftar logaritma. 

Ketika menghitung awal  ketinggian hilal (h) , rumus yang digunakan 

adalah : Sin h = Sin p. Sin d + Cos p. Cos d. Cos t. 

Hasil ketinggian hilal dengan rumus tersebut  kemudian dikoreksi  

dengan Parallax, Refreksi, demi diameter  bulan, dan  kerendahan ufuk atau 

Dip. Mengingat  data Almanak Nautika ini hanya  diterbitkan setip tahun, 

sehingga apabila ingin melakukan perhitungan untuk dua tahun yang akan 

datang tentu mengalami kesulitan , sebab Almanak nautika  belum ada, 

karena memang belum dikirim, disamping itu ditemui kendala , yaitu 

seringkali pengiriman Almanak Nautika  mengalami keterlambatan. 

Untuk mengatasi kendala semacam itu, pada tahun l975-an  Abdul 

Rahim (lahir di Panarukan, 3 Pebruari 1935 M ) yang kemudian menjadi 

dosen  di Fakultas  Syariah  IAIN  sekarang UIN  Sunang Kalijaga 

Yogyakarta mengembankan ilmu Falak yang ia peroleh  dari gurunya  

(Saadoeddin Djambek) . Ia menyusun dua  buku ilmu Falak yang berjudul   

“Ilmu Falak”  yang pertama kali diterbitkan  oleh   liberry, Yogyakarta   
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tahun 1983 M  dan buku “ Perhitungan Awal   dan Gerhana Matahari “ yang 

dikalangn ahli  ilmu  Falak  Indonesia  dikenal dengan “ Sistem  Nacomh 

yang sampai sekarang    buku ini belum diterbitkan. 

Buku sistem Newcomb  ini sebenarnya merupakan hasil kerja  sama  

beberapa dosen  dari berbagai disiplin limu  pasti   yang menamakan dirinya  

LAMY (Lembaga Astronomi Muda Yogyakarta) yang diantara anggotanya 

adalah Ir.Basir Wahid  dan Ir. Syahirul  Alim. Kedua buku tersebut  

merupakan  buku wajib  bagi mahasiswa Fakultas Syariah  IAIN  

Sunankalijogo   Yogyakarta  sejak Rahim  mengajar   ilmu Falak di Fakultas 

Syariah tahun l970. 

Buku Perhitungan awal bulan  sistim Newcomb ini memuat 

perhitungan awal bulan dan gerhana matahari. Data astronomis dan proses 

perhitungan yang digunakan  oleh   S.Newcomb dalam  A Compendium  of 

Sperical Astronomy  (New York 1960 ), sehigga Hasil perhitungannya mirip 

deengan perhitungan yang menggunakan data Nautical almanac. Oleh karena 

itu , sistim perhitungan awal bulan sistim Newcomb ini dapat dikatagorikan 

sebagai hisab hakiki kontemporer. 

Langkah perhitungan ilmu Falak sampai periode itu  dirasa panjang 

dan melelahkan, lagi pula buku Almanak  Nautika sering terlambat datang. 

Oleh karena  itu pada tahun 1993  Drs.H.T.Taufik beserta putranya atas 

biaya Departemen Agama RI menyusun progran seftware data astronomi 

yang dikenal  dengan “Hisab fo Windowsversi 1,0 “ yang hasilnya juga mirip 

dengan   Nautical Almanac atau semacamnya. Kemudian  pada tahun1998, 

program ini   disempurnakan dan berganti nama menjadi “ Win Hisab ver 

2,0” dengan hak lesensi pada Badan Hisab Rukyat Departemen Agama  RI. 

Diantara isi program ini adalah data astronomi ( Ephemeris) matahari dan 

bulan untuk keperluan perhitungan pengukuran arah kiblat, waktu-waktu 

shalat, awal bulan dan gerhana (matahari dan bulan ). Win Hisab ini dikenal  

dengan sistim Ephemeris  Hisab Rukyat  atau sistim Ephemeris. 

 

 



28 

 

  

 

4. Ilmu Falak pada Komputer. 

Dengan adanya perbedaan hari raya ( Idul Fitri )  tahun 1992 , 1993 

dan 1994 ternyata membawa hikmah bagi perkembangan ilmu Falak. 

Perbedaan itu disamping karena adanya perbedaan sikap terhadap laporan  

hasil rukyat pada saat itu,disebabkan pula oleh adanya perbedaan hasil hisab 

yang  berkembang di Indonesia. Oleh sebab itulah , orang-orang yang 

berkecimpung  dalam dunia astronomi  mulai menaruh perhatiannya  terhadap 

perhitungan – perhitungan ilmu Falak, khususya  awal bulan. 

Dalam kesempatan ini muncul program-program software  yang 

menyiapkan data sekaligus  melakukan perhitungan, sehingga program ini 

dirasa lebih  mudah bagi memakainya . Program-program ini misalnya 

“Mawaqit”  yang diprogram oleh  ICMI  Korwil Belanda  pada tahun1993, 

program Fal;akiyah Najmi oleh Nuril Fuad pada tahun  1995, program 

Asrinfo oleh jurusan astronomi  MIPA ITB Bandung tahun   1996, 

Program”Badi’atul  Misal” tahun 2000 , dan program “Ahillah”  oleh 

Muhyiddin Khazin , program “Mawaqi versi tahun 2002 “oleh  Hafid pada 

tahun 2002 ( Muhyiddin, 2004: 30 -  39 ). 
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B A B  III 

BOLA DAN SEGITIGA BOLA 

A.    B  O  L  A   

Setiap bola, mempunyai satu titik pusat . Jarak antara titik pusat  ke daerah-

daerah permukaan bola, besarnya sama. Oleh karenanya , setiap titik pada 

permukaan bola, jaraknya  sama terhadap titik pusat bola. Garis yang 

menghubungkan antara titik pusat bola  dengan pusat bola,,  pusat bola, 

dinamakan   titik dipermukaan bola, dinamakan jari-jari   bola, atau  segi 

deameter ( setengah garis tengah )  bola. Dan garis lurus yang menghubungkan 

antara dua titik  yang berlawanan  dipermukaan bola yang melewati titik  pusat  

bola , dinamakan  garis tengah Bola. 

        Apabila pada bola dibuat suatu lingkaran yang bertitik pusat  pada titik pusat 

bola, maka akan terlihat pusat lingkaran besar pada bola. Linkaran ini  dinamakan 

lingkaran besar. Di Samping itu, pada bola juga dapat dibuat suatu lingkaran yang  

titik pusatnya tidak berhimpit dengan titik   pusat bola . Lingkatan  itu dinamakan  

lingkan  kecil. Sebab bentuknya lebih  kecil dari limgkaran yang bertitik pusat 

pada titik pusat bola. 

          Baik lingkaran  besar maupun lingkaran kecil , dapat dibuat sebanyak 

banyaknya  pada permukaan bola. 

         Apabila pada permukaan bola ada duaa  bush titik , maka pada kedua buah 

titik  tersebut dapat   dibuat   busur - busur lingkaran yang menghubungkannya. 

Busur-busur itu , ada yang berasal dari  lingkaran besar  dan ada pula   yang 

berasal dari lingkaran  kecil  Dan apa bila kedua macam busur  ( yang berasal dari 

lingkaran  besar dan lingkaran kecil ) itu diukur, maka ternyata busaur yang 

berasal dari lingkaran besar , jaraknya lebih pendek dari busur yang  berasal dari 

lingkaran   kecil 
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Untuk lebih  jelasnya, perhatikan gambar berikut : 

 

 

                            

 

 

 

 

Gambar Nomor  1 

       Pada gambar nomor 1 ini, melukiskan dua buah lingkaran  pada bola. Yaitu 

lingkaran  AMBS  dan lingkaran   AKBL . Titik P adalah titik pusat bola dan juga 

titik pusat  lingkaran  AMBS . Oleh  karena itu,  lingkaran  AMBS adalah 

lingkaran besar.  Titik P, merukapan titik pusat  bagi lengkaran  AKBL. Titik P 

tidak berhimpit  dengan titik  dengan titik P  ( titik puat bola ) . Lingkaran AKB L 

lebih klecil  bentuknya  dari lingkaran  AMBS. Karenanya , lingkaran  AKBL  

dinamakan lingkaran kecil  

       Pada gambar tersebut ada du titik  pada permukaan bola, yakni titik A dan 

titik B . Kedua titik itu dihubungkan  oleh dua busur lingkaran, yakni busur  ASB  

yang besar dari lingkaran besar  dan busaur  AKB  yang berasl dari lingkaran 

kecil. Apabila busur  ASB  diperbandingkan  derngan busur AKB , maka busur  

ASB  lebi pendek  dari busur  AKB. Secara lebi jelas  , kedua  burus tersebut  

dapat dibandingkan   dengan menggunakan gambar  nomor 2 dan 3  berikut ini 

 

 

 



31 

 

  

 

 

                      Gambar nomor   2                       Gambar nomor    3 

     Gambar nomor 2  merumuskan “ penggalan “ dari gambar nomor 1. 

Nampak dalam gambar  nomor 2  busur  ASB  dan busur  AKB. Sedang gambar   

nomor 3 , burus AKB “ diangkat “ sehingga searah dengan  busur  ASB. Jadi 

seolah-olah  busur AKB memiliki  poros  yang dapat dengan mudah   busur AKB 

digerak-gerakkan. Ternyata, busur AKB  berada  di atas  busur  ASB. Ini  berrti , 

busur AKB  lebih  panjang  dari  busur ASB. Atas dasar  kenyataan ini maka 

dapatlah  disimpulkan bahwa : Jarak yang paling pendek di antara dua buah titik  

pada sebuah bola ialah jatrak yang melalui  lingkaran besar.    

   Kesimpulan ini, besar sekali artinya  bagi penetapan jarak  bagi dua 

tempat  di permukaan bumi.  Sebab bentuk bumi yang bulat  pepat ini,  tidak 

lepas dari  kaedah-kaedah yang berlaku  untuk bola. Misalnya dalam  penentuan 

arah kiblat  suatu kota tertentu . Ini  berrti  arah mana yang paling  dekat bagi kota 

tersebut  ke ka’bah            ( Mekkah ), Maka yang harus diperpegangi adalah arah  

ysng melalui  busur lingkaran  besar pada bumi. 

B.   BOLA BUMI ,    

        Apabila pada permukaan bola dibuat tiga buah lingkaran yang besar yang 

saling berpotongan, maka akan terbentuk lah segitiga bola.  Dan bila sudut-sudut  

perpotongn itu kita beri namam sudut  A,B dan C maka busur yang  makak busur 

yang berhadapan  dengan sudut A, biasanya diberi nama   dengannbusur   a,  

S 

S 

P 

R A 

B 

K 
P 

A 

B 

P 

B 
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busur yang berhadapan dengan dengan sudut B, diberi nama busur b dan busur 

yang  berhadapan dengan sudut C dibeei nama  busur c.  

           Selanjutnya perhatikan gambar 4  berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar nomor    4 

       Pada gambar ini nampak lingkaran   K,L dan M membentuk segitiga bola  

abc.  Busur-busur segitiga  bola itu  adalah ABC.Unsur-unsur yang ada pada 

segitiga bola ,  yang dapat dihitung dengan kaedah-kaedah  ilmu ukur segitiga 

bola atau  Spherical trigoniometri .  Perhitungan antara   unsur-unsur  yang ada  

pada segitiga  bola,  dinmakan  perbandingan -perbandingan  goneomerti  atau 

fungsi-fungsi  goniometri . ,  

 C.  SEKILAS RUMUS DASAR TRIGONOMETRI  

       Trigonometri adalah suatui cabang ilmu geometri  yang sangat penting , ilmu 

ini dapat juga dikatakan sebagai ilmu ukur segitiga. Dalam bentuk yang 

elementer  ( dasar ), praktek trigononetri biasanya dimamfaatkan orang-orang  

untuk membantu  mereka dalam  bidang  astronomi, pelayaran    dan survey. 

Trigonometri ini kemudian menjadi  semakin penting  dan memiliki  cakupan 

yang luas  dengan dikembangkannya  trigonometri  analitik, fungsi trigeniometri , 

dan trigometri  bola. 
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        Praktek perhitungan trigeniometri berdasarkan penggunaan  segitiga siku-

siku dapat diterapkan pada setiap  segitiga yang ada, karena  dengan   

menggambar  tinggi segitiga itu , yaitu sebuah garis  tegak lurus dari puncak  ke 

garis alas, kta selalu dapat mengubahnya  menjadi segitga siku-siku . 

Misalnya kita dapat melihat gambar    

 

        Gambar nomor   5                    Gambar nomor   6               Gambar nomor   7 

Pada gambar (1)  Tinggi AD membagi sudut  segitiga ABC  menjadi  segitega 

ABD dan segitiga ADC dan dalam gambar (2) Garis tinggi GH mengubah 

segitiga GEF  menjadi segitiga siku-siku GHF dan GHE. 

        Ilmu ukur segitiga bola dalam penerapannya berkaitan erat dengan  ilmu 

ukur sudut  segitiga  (geometri ) yang berlaku nilai-nilai fungsi geniometri, 

seperti  : sinus, cosinus, ,tangent cctangent. Unuk lebih  jelasnya  dapat dilihat  

gambar 3  dengan  batasan sebgai berikut        

                                                                       

Sin A         =  a/b 

 Cos  a       =   c/b         

 Tg  A        =    a/c 

 Cosec  A   =  1/ sin  A 

  Sec   A     =   1/Cos A 

  Cotg   A   =   1/tg  A 

                         

                          Gambar nomor    8 

A 

H 

a 

D C B 3 

b 

F E 1 
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         Sekarang kita dapat  memberi   definisi  sinus, cosinus, tangent  dan 

cotangent sebagai berikut   

Sinus  ( sin ) adalah salah satu   sudut  lancip yang perbandingannya antara 

kaki yang berhadapan dengan sudut lancip itu dan sisi miring . Sinus sudut  1  

adalah  a/c sninus sudut  2   adalah b/c.  

Cosinus  ( Cos ) adalah salah satu  sudut lancip, yaitu perbandingan  antara 

kaki yang  terdekat dengan   sudut lancip itu dari  sisi miring. Cosinus sudut 1 

adalah b/c dan cosines sudut  2 adalah a/c 

Tangent ( tg ) dari salah satu sudut kancip ialah perbandingan antara kaki 

yang berhadapan dengan sudut lancip itu dari kaki yang terdekat. Tangen 

sudut 1 adalah a/b dan tangent sudut 2 adalah b/c 

Cotangent (cotg ) dari salah satu sudut lancip adalah perbandingan antara kaki 

yang terdekat  dan kaki yang berhadapan dengan sudut tersebut.                                                                

5.Cosecon ( cosec ) suatu  sudut adalah satu   dibagi sinus   sudut tersebut. 

Secan  ( sec ) sudut adalah satu dibagi cosines  sudut tersebut. 

       Setelah  kita   mengetahui  dan mempelajari teori dasar dari spherical 

Trigonometri  atau ilmu  ukur segitiga bola , maka untuk mngetahui  dan  

mempelajari posisi benda-benda langit  sebagai tuntunan  untuk ilmu hisab  

nantinya, berikut  ini digmbarkn bola langit.                                       

 

Gambar 9 gambar bola langit 
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Gambat tersebut di atas  adalah bentuk bumi  kita yang mendekati  sekali 

bentuk  sebuah bola.   Denmikian juga jagat raya  yang di dalamnya  bertebaran 

benda-benda langit  seperti matahari,  bumi dan bulan  digambarkan dalam  

bentuk bola yang disebut dengan  “ bola lanit “ . Gambaran bola langit seperti ini  

sendiri dimaksudkan   untuk mengetahui  dan mempelajari  posisi benda-benda 

langit tersebut. 

          Jika  tiga buah lingkaran pada permukaan sebuah bola  saling berpotongan, 

terjadilah  sebuah segitiga bola. Ketiga titik potongnya  yang berbentuk, Misalkan 

dianggap titik A,B dan C sehingga masing-masing sudut  segitiga itu  pun 

dinamakan  A,,B dan C sisi-sisi  dinamakan  berturut-turut  a, b dan c yaitu 

berhadapan dengan sudut A,B dan C.  Ilmu ukur segitiga bola ini mempersoalkan  

hubungn-hubungan  antara unsur  bola  di dalam segitiga bola. 

       Dua hokum dalam ilmu ukur segitiga  bola  yang terpenting adalah  hokum 

Cosinus 

                   

              Di atas telah dijelaskan  bahwa  Cosinus suatu busur dalam segitiga  bola 

adalah hasil  kali  cosinus  dua busur lainnya  ditambah hasil kali  sinus  dua 

busur lainnya  pula  yang dikalikan  dengan cosinus  sudut yang  berhadapan  

dengan  sudut tersebut.( Encup Supriana, 2007 : 6-9 )   

       Dengan demikian dapat pula dinyatakan  suatu rumus   : 

                           

 

       Dari rumus dasar    ini , maka dapat dikembngkan  rumus-rumus  dalam  

format yang berneda yaitu antara lain   : 

                         Cos  a    =  Cos b - sin a sin c cos B               atau 

                                                          Cos  c 

 

              

Cosinus = cos b . cos  c +  sin  b . sin  c sos  A    

1. Cos b = cos a  cos c +   sin a  sin c  cos  b 

2. Cos c = cos a  cos b +  sin a  sin b  cos  c 
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                        Cos a    =  Cos c - sin  a sin b cos C               atau 

                                                        Cos  b        

 

                         Cos b    =  cos a - sin b sin c cos A                 atau 

                                                       Cos  c 

 

                         Cos b     =  cos c - sin a. sin b.cos C               atau 

                                                        Cos a 

 

                          Cos c    =   Cos a - sin a. sin b. cos C             atau 

                                                         Cos  b 

 

                          Cos c    =   Cos a - sin a. sin c. cos A              atau 

                                                           Cos  a 

 

        Hukum  Sinus  sendiri adalah  : 

 

 

 

 D . KETENTUAN  UMUM FUNGSI-FUNGSI GENIOMETRI  

       Apa bila dalam suatu lingkaran , titik pusatnya   di lingkaran kemudian pada 

titik usat itu  dibuat satu garis yang panjangnya  sama dengan  semi deameter  ( 

jari-jari )  lingkaran itu  dar 00 sampai 3600. 

       Bila lingkaran itu dilengkapi  dengan dua  dua buah garis  tengah yang 

membuat  empat sudut  masing-masing  busurnya  900 , maka gambar lingkaran 

itu akan berbentuk  demikian           

                                                         

Sin a = sin b = sin c                                    

                                                    

Sin A = Sin B = sin C 

 



37 

 

  

 

                                                  

Gambar   Nomor  10 

        Dalam gambar ini, telah dilengkapi dengan  garis,  proyeksi titik P  terhadap 

jari-jari OX  titik P1. Kemudian jari - jari  OP diberi nama r,  garis OP1 diberi 

nama  X, serta  PP1 dengan Y, dan sudut POP1  dengan a. 

       Kemudian kita putar  jari-jari  OP  mengelilingi lingkaran.  Dalam hal ini,  

bila berputarnya jari-jari itu  kearah yang berlawanan  dengan kerak jarum jam , 

maka arah itu disebut  positif sedang bila  searah dengan jarum  jsm  disebut  

negatif        

      Bila tempat berangkat   berputarnya jari-jari  OP berada pada jari-jari  OX+, 

maka  pada saat   OP  berhimpit dengan   OX+  besar sudut  a = 00   dan pada saat  

jari-jari  OP berhimpit  dengan Oy+, besar sudut a = 900. Kemudian pada saat   

OP  berhimpit dengan  OX-,  sudut a = 1800 ,  pada saat berhimpit  Oy-,   sudut a 

= 2700 dan pada saat  berhimpit kembali  dengan OX-, sudut a = 3600 

       Jari-jari OP, dapat juga diputar  searah jarum jam  ( jadi arah negatif ), 

berangkat dari  OX- . Bila demikian , maka terjadilah  sudut negatif 

       Selanjutnya, untuk semua  sudut  berlaku ketentuan  sebagai berikut : 

                                Sin  a  =    y/r 

                                Tg    a =   y/x  

                                Cotg  a =   x/y 

Y+ 

X- 

r 

O 

Y 

P 

X+ 
P1 x 
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         Bentuk persamaan    nomor    ( 18 )  ini, r sesalu diambil positif, sedang 

untuk  x dan y, diadakan perjanjian  sebagai berikut :  

Pada OX+,  maka x adalah positif, pada OX-, maka x adalah negatif. Kemudian 

bila y berada di atas x-y+ , maka y tersebut  adalah  positif sedang  di bawah  y 

bertanda negatif.. 

        Atas dasar kaedah ini,  maka harga-harga sin a,  cos a, tg a, dan cotg a 

menjadi berpariasi tandanya, sebab dipengaruhi oleh besar  sudut a itu sendiri. 

        Selanjutny, sudut-sudut yang terletak antara  00 - 900  dinamai  sudut  dalam  

KWADRAN     PERTAMA,  antara 900 - 1800   dinamai dalam sudut  dalam 

KWADRAN  KEDUA, anatar 1800
   - 2700  dinamai dalam sudut KWADRAN 

KETIGA  dan antara  2700 -  3600  disebut KWADRAN  KEEMPAT. 

        Dari kaedah-kaedah di atas, maka persamaan-persamaan  nomor   (2),, (3) 

dan (3a ), twtap berlaku juga  apabila sudut a  sama atau lebih   dari 900 .  Dengan 

demikian , maka tanda-tanda harga dari  .    geniometri  menurut   kwadrannya 

dapat dilukiskan  sebagai beikut                                                                                                               

 

GAMBAR NOMOR 11 
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                 SINUS                     COSINUS                   TANGENT/ COTANGENT  

                                              GAMBAR NOMOR  12 

    Gambar nomor  36 , menunjukkan letak KWADRAN  dan defrajat sudut-

sudutnya. 

        Sedang gambar nomor 37  melukiskan tentang  tanda-tanda  harga bagi  

masing-masing fungsi  geniometri. ). 

         Dengan demikian , maka untuk sinus,  bila berada di  Kwadran I dan II  

bertanda positif dan bila berada   di kwadron III dan IV  tadanya negatif .  Untuk 

cosinus , maka bila di kwadran I dan IV  tandanya positif sedang bila  berada di 

kwadran  II dan III bertanda negatif. Sedang untuk tangent tandanya  sama 

dengan   cotangent, yakni bila   di kwadran  I dan III  bertanda positif,   bila berda  

di kwadran II dan III  bertanda negatif 

         Ketentuan yang berhungan   dengan kwadran ini   perlu mendapat  perhatian  

dalam melaksanakan hisab, terlebih-lebih bila  perhitungan  hanya menggunakan  

daftar sinus  ( tidak dengan  kalkulator ).   ( Syuhudfi Ismail , 1990 : 83-86) 

E. CARA PENGGUNAAN KALKULATOR 

       Pemahaman tentang hukum setiga bola sangat sulit terutama bagi yang tidak 

memiliki pengetahuan dasar tentang hokum sinus dan cosines, namun tidak 

berarti ilmu pengetahuan tentang perhitungan awal waktu shalat,  penentuan arah 

kiblat dan dan penentuan awal bulan  Hijeriah tidak bisa dipahami, sebab rumus-

rumus dasar tentang hal-hal tersebut telah dipersiapkan dan cara perhitungannya 

-              - 

+             + 

 

 

-              - 

-               - 

                +      

 

 

-               +            

-              - 

               +      

 

- 

+              - 
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pun cukup dengan menggunakan kalkulator yang memiliki data operasional yang 

berhubungan dengan data -  data pada rumus. Oleh karena itu  sebelum dibahas 

hal - hal  yang berkaitan dengan perhitungan peerlu dijelaskan lebih dahulu  

penggunaan kakulator  sebagai alat utama  perhitungan tersebut.       

       Kalkulator   yang dapat digunakan dengan perhitungan ini hanyalah jenis 

kalkulator yang tidak hanya mengandung kode hitungan  sinus, cosines dan 

tangent namun juga perlu dilengkapi  kode hitungan  inv  atau shift  dan  kode 

hitungan   derajat yang biasa  berlambang  ( 0. ‘ “) 

       Untuk menjelaskan penggunaan kalkulator itu, berikut akan dijelaskan   cara 

pengoperasiann salah satu kalkulator  yaitu casio  tipe  fx 82 MS dan kalkulator 

tipe Fx 350 SM  dengan beberapa contoh sebagi berikut : 

1.  sin  300 25’ 20” 

     Hitungan di atas dilakukan dengan cara  memijit kode hitungan secara 

berurutan  pada kalkulator   sebagai berikut :  

     Caranya  --→  sin                                20                             

                        Muncul angka     0,506368252.= 

      Untuk mengembalikan ke angka derajat dengan cara sebagai berikut :     

       Caranya  :                                                                                                     

                            Muncul angka    300  25’   20 “     

2.   Cos  350 20’ 15 “ 

      Caranya  -→   Cos                                                                                          =           

                             Muncul angka     0,815759208  

 

       

30     25   …., …,, 
.,,,  

35    .,,,  20 .,,,  15 .,,,                                                                                                               =                                                                                                          

0,50636825

2     

Shift Sin = …,, 

20 = 
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Untuk mengembalikan ke angkan derajat caranya sebegaiaberikut 

       Caranya  -→                                                                                                                                                             

                                      

                             Muncul angka  350  20:  15” 

3. tan 270 20’  15”  

    Caranya  -→   tan                                              

                            Muncul angka    0,51697623 

    Cara mengembalikan ke angka derajat  dengan cara sebagai berikut : 

     Caranya  -→                                                                                           

4.  cotan  900  20’  15” 

      Caranya  -→   1/tan                                                                                                   

      Muncul angka     -  5890554355 -03   ditulis     - 0,005890554355 

      Cara mengembalikan ke angka derajat   dengan cara sebagai berikut :                

      Caranya  -→                                                                                                             

                              Muncul angka     -  890   39’ 45”  +  1800
    =   …,, 

                               Muncul angka        900  20’ 15”     

5. Sec   320 20” 15” 

     Caranya  -→                                                                                              

                              Muncul angka    1,974847346 

 

 

27

7  

20  ... 15 

90    …,, …,, 20    15   …,, 

…,, 

0,815759208 Shift …,, Cos   =  

0,51697623 

…,,  = 

Shift tan = …,,. 

 = 

- 0,005890554355  x-1      = shift tan   = …,,, 

1/sin    32       …,, 20 …,, 15 …,, =

= 
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   Cara mengembalikan ke angka derajat sebagai berikut 

     Caranya  -                                                                                                                  

                        Muncul akngka  320 25”  20” 

6. Cosec  320  20’ 15”  

     Caranya  --→                                                                                                             

                          Muncul angka    :  1,183555323 

     Cara mengembalikan ke angka derajat sebagai berikut : 

      Caranya  -→                                                                                                             

                              Muncul angka    320  20’  15”. 

 

 

 

B  A  B    IV 

BOLA LANGIT DAN PEREDARAN MATAHARI 

A. Horizon, Zenit Nadir  lingkaran Vertikal dan Meredian 

       Horozon, Nampak di segla penjuru mengelilingi permukaan bumi yang 

terjauh  dari pandangan mata. Dan karena horizon itu namapak disegala penjuru, 

maka terlihatlah  suatu lingkaran raksasa yang biasa  disebut  dengan   istilah  : 

lingakaran horizon. 

        Setiap tempat di  bumi , horozonnya berbed-beda . Ini disebabkan karena  

bentuk bumi bulat. 

        Apabila kita berdiri tegak lurus dan dari tempat berdiri itu dihungkan dengan 

satu garis  lurus yang melewati  titik pusat bumi  ke arah atas sampai  

1,974847346 x-1        =

= 

Shift sin  = …,, 

1/cos    32     …,, 20 …,, 15 …,,,  = 

1,183555323      x-1      =   Shift cos   = …,,, 
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mememtong titik puncak  pada bola langit  dan ke arah bawah  sampai memotong 

titik terbawah  pada bola langit,  maka titik potong   di bola langit  bagian atas 

disebut dengan  Zenit  dan titik potong di bola langit  dengan  sendirinya garis itu 

tegak lurus  pada bidang  lingkaran horizon. 

         Mengingat bahwa bumi ini bulat, sedang  langit juga dilukiskan bulat 

seperti bola, maka untuk setiap tempat di bumi, masing-masing memiliki zenit 

dan nadir yng bebeda-beda.. 

         Dari titik zenith ke titik nadir  melalui  dan tegak lurus pada lingkaran 

horizon, dapat dibuat lingkaran - lingkaran yang jauhnya tak terbatas, lingkaran-

lingkaran itu, disebut  dengan istilah  lingkaran vertical. 

Dan diantara lingkaran-lingkaran itu,  ada yang melalui titik utara  dan titik 

selatan. Lingkaran   yang melalu titik utara dan selatan ini, disebut dengan  istilah  

lingkaran meredian 

Di samping itu ada juga  lingkaran   bvertikal  yangh melalui titik timur dan titik 

barat. Lingkan-lingkaran ini,  disebut dengan istilah  lingkaran vertical 

terutama.    

Selanjutnya perhatikan gambar nomor 1  berikut ini  

                                    

P 

Z 

B 

S 

T 

U 

N 
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                                                        Gambar nomor  1 

Keterangan gambar   : 

P.      =   titik usat  bumi/titikpusat bola langit 

S       =  titik selatan     B    =     titik barat 

U    -     T   -     S     -    B    =    lingkaran horizon 

        Dalam gambar  nomor 1  ini terlihat,  Z  -  P  -  N  bilah dihubungkan dengan 

garis, posisi garis itu akan tegak lurus  pada  bidang lingkaran  horizon ( bidang 

yang berpusatpada titi P  dan dilingkari  oleh lingkaran  U  T  S  B ).  

         Dari titik Z ke N melalui dan tegak lurus  pada  lingkaran horizon, dapat 

dibut lingkaran - lingkaran yang jumlahjnya tidak terbatas. Lingkaran-lingkatan 

itulah yang dimaksud dengan  lingkaran vertical. Dengan demikian maka yang 

dimaksud dengan  lingkaran  Vertikal , ialah lingkaran yang berpusat  pada 

bola langit, berposisi tegak lurus   pada  lingkaran   horizon. 

         Dalam   gambar tersebut   juga nampak,  ada lingkaran yang melalui titik Z  

ke titik U ke titik N dan juga  dari titik z  ke titik S dan ke titik N . 

dimaksud dengan  Lingkaran meredian ialah lingkaran vertikal yang melalui 

titik  utara dan titik selaan. 

         Selanjutnya , dari gambar tersebut juga dapat  dilihat adanya lingkaran 

vertikal yang melalui  titik timur dan titik barat.Lingkaran tersebut dinamakan  

lingkaran vertikan terutama. Jadi yang dimaksud dengan  lingkaran vertikal 

terutama ialah  lingkaran vertikal yang melalui  titik timur dan titik barat.  

          Lingkaran vertikal terutama ini, membagi  bola  langit menjadi dua bagian  

sama besar, yakni belahan utara dan belahan selatan . Sedang lingkaran meridian,  

membagi bola langit  kepada belahan  barat dan belahan timur   ( syuhudi Ismail, 

1990 : 16-18 )      

B.  Tinggi kutub 
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       Yang dimaksudkan tinggi kutub  ialah jarak  dari kutub ke horizon  diukur 

melalui lingkaran meredian. Mengenai tinggi kutub itu,  berlaku rumus  : 

                    

       Jika  tempat kita meninjau tepatnya di khattulistiwa , tetntu saja  lintang kita  

= 00 , artinya, kutub utara  dan kutub selatan  bagi kita  terletak pada ufuk, jdfi 

tidak nmpak, dan tinggi kutubpun  00 pula.  

       Kutub utara   ditandai oleh  sebuah bintang,  yang dinamakan bintang kutub  

( bagi kutub selatan kebetulan tidak ada  bintang yang menandai ). Jika kita 

bergerak di atas bumi  dari tempat peninjauan kita di khattulistiwa ke arah utara, 

maka kita lihat pada malam hati  bintang kutub itu berangsur angsur naik 

menjauhi ufuk. Makin jauh kita bergerak  dari khattulistiwa,  makin tinggi pula  

kelihatan  Bintang Kutub itu di atas ufuk 

        Jarak suatu tempat dari khattulistiwa  bumi, dinamakan lintang termpat  , 

Oleh karena itu  dapat dilukiskan   “  tinggi kutub = lintang tempat “. 

       Keadaan ini memungkinkan menentukan lintang  suatu tempat  dengan 

mudah, yaitu dengan mengukur  berapakah tingginya  bintang kutub itu dfi atas 

horizon. Jika bintang kutub  kita lihat  tingginya a derajat, maka jarak tempat 

peninjauan kita  itu dari khattulistiwa adalah a derajat pula.  

       Kebenaran  qaidah tentang  tinggi kutub itu dapat dibuktikan  sebagai berikut 

 

O  = tempat peninjauan di  

                 atas bumi, 

  ZO  =  garis arah unting-untin 

  US       = horizon; CH  = 

                            khatulistiwa 

           K  ---K =  Perpanjangan poros 

 

1 
2 

3 

Z 

S 

N 

Ks 

Ku 

H 

C 

Tinggi kutub = lintang tempat                       
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                  Gambar nomor  2 

K dan K  = Kutup  lagit. Garis ZO membuaty sudut dengan  CO sebeasar  lintang 

tempat (  /_ O1  ). 

Sudut O1 dan sudut 03, sama besar karena berpenyiku  sesamanya, yaitu sudut 

O2. Oleh karena itu , maka sudut KOS  sama besar dengan  sudut COZ atau 

dengn kata lain  : tinggi kutub sama besarnya dengan  lintang tempat. Pada 

gambar nampak pula, tempat sama ula  dengan jarak zenith, yaitu jarak sepanjang  

meridian yang dihitung dari  titik Z ke Eguator. 

 ( Abd. Rahim, 1983 : 3-5 )   

 

C. Gerak harian matahari  

       Setiap hari  kita melihat matahari terbit di sebelah timur, lalu bergerak makin 

lama  makin tinggi, hingga akhirnya  tengah hari  mencapai tempat 

kedudukannya  yang paling tinggi pada hari itu. Setelah itu  meneruskan 

perjalanannya  tempatnya dilangit  makin lama makin rendah, dan pada senja hari 

ia terbenam di sebelah barat. Titik tertinggi yang dicapai  matahari dalam 

perjalanannya dinamakan  titik rembang atau titik kulminasi,, waktu itu matahari 

sedang  merembang atau berkulminasi.   

        Langit tempat matahari bergerak  kita lihat terbentang di atas kepala, sama 

jauhnya  ke semua arah, karena itu  menimbulkan kesan  seakan-akan terbentuk 

seperdua  bola. Bagian Lain  bola langit itu  tidak nampak olrh kia karena terletak 

di bawah  batas penglihatan. 

         Lingkaran pada bola langit  yang merupakan  batas  diantara bolahan  yang 

nampak dan belahan langit yang tidak nampak oleh kita, dinamakan linkaran 

horizon . Jalan yang ditempuh  oleh matahari  dalam perjalanannya, berbentuk 

lingkaran pula. ( Abd.Rahim, 1983 : 1 )  
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          Posisi matahari sesungguhnya  tidaklah selalu tetap. Artinya, lintasannya 

tidaklah selalu berimpit  dengan lingkaran khattulistiwa. Hanya pada  sekitar 

tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September  saja, matahari melintas di lingkaran  

khattulistiwa.  Sedang di luar waktu itu,  matahari berada di utara khattulistiwa  ( 

sekitar tanggal 21 Maret  sampai tanggal 23 September ) dan berada di selatan  

khattulistiwa  (sekitar  tanggal 24 September sampai  20 Maret ).  Oleh 

Karenanya,  titik terbit dan titik terbenam  matahari  tidaklah selalu  tetap 

tempatnya,yakni tidak selamanya terbit  di titik timur  persisi dan terbenam di 

titik barat persis pula. Hanya pada kedua tanggal di atas  ( yakni  sekitar tanggal 

21 Maret  dan 23 September ) saja,  matahari terbit persisi di timur  dan terbenam 

persisi di barat.  Sebab,  dia berada di khattulistiwa, sedang titik perpotongan 

lingkaran khattulistia  dengan horizon timur  merupakan titik timur  dan 

perpotongan di horizon barat   merupakan titik barat. Ini berarti pula,  pada saat  

matahari berada di khattilistiwa , maka untuk semua daerah di bumi, titik terbit 

matahari  berada di titik timur persisi dan titik terbenam berda di titik barat persis.       

        Selanjutnya pada saat matahari “beredar” memotong atau berada dilingkaran 

meridian , dinamakan sedang berkulminasi. Titik tertinggi yang dicapai oleh 

matahari  dalam perjalanannya “mengitari” bumi disebut  sebagai titik  kulminasi 

atau titik rembang 

         Dan oleh  karena titik kulminasi matahari  ada yang berada     di lingkaran  

meridian sebelah atas  horizon  dan lingkaran meridian  di bagian bawah horizon,  

maka berarti  titik kulminasi tersebut  ada dua macam. Yakni, titik kulminasi atas 

dan titik kulminasi bawah. 

         Dengan demikian  ada yang dimaksud   dengan  titik kulminasi atas ialah :  

titik yang tertinggi yang dapat dicapai oleh matahari  ( termauk juga  benda-benda 

angkasa lainnya),  sedang titik kulminasi bawah adalah titik yang terendah yang 

dapat dicapainya.        

         Selanjutnya perhatikan   gambar berikut : 
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                                                  Gambar nomor  3 

1.  

         Pada gambar  nomor 3 di atas, tempuhan matahari berada    pada  lingkaran   

Tt - KA - Tb - KB.  Ketika matahari  berada di titik Tt., yakni    beredar menuju 

ke titik KA, sebagai titk temu antara lintasan  matahari yang paling atas  dengan 

lingkaran  meridian. Keadaan ini  dinyatakan matahari  sedang berkulminasi 

atas,yang disebut juga dengan istilah  : meridian pas.  Sesudah itu   matahari 

bergerak  terus menuju  titik Tb, maka dinyatakan matahari sedang terbenam. 

Kemudian matahari menuju  ke titik KB dan  bila telah tiba di titik KB, maka 

dinyatakan  sedang berkulminasi bawah, yakni pada saat berada di meridian 

bawah. Kemudian matahari terus bergerak  menuju titik Tt. Demikian seterusnya.  

        Dalam gambar di atas , bahwa titik terbit tidak berhimpit  pada titik timur T 

dan titik terbenam  tidak berhimpit dengan titik  barat  B. Matahai barulah terbit 

di titik  timur  (T) dan terbenam di  titik barat (B),  pada saat beredar di 

Khattulistiwa /Equator yakni pada lintasan  T -  E - B - Q, yakni yang terjadi  

sekitar tanggal 21 Maret dan 23 September  sebagai mana telah dijelaskan. 

         Dalam gambar di atas, juga terlihat bahwa posisi matahari  pada saat 

kulminasi atas, tidak berhimpit dengan  titik  zenith.  Pada waktu-waktu tertentu, 

di suatu tempat nampak matahari terbit dan terbenam di sebelah  selatan  
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lingkaran vertikal  Terutama sedang waktu kulminasi  berada di antara  

lingkungan tersebut.   Dengan kata lain, pada waktu itu lintasan  matahari  

memotong lingkaran vertical Terutama.  Di waktu  yang demikian ini, kita 

saksikan bayangan  benda-benda yang terkena cahaya matahari,  pada waktu pagi 

bayangan itu berda di utara benda yang bersangkutan,  waktu tengah hari 

bayangan tersebut berada disebelah selatannya dan di waktu sore  bayangan itu 

berada  di sebelah utara lagi, seperti waktu pagi 

 

 

 

 

perhatikan gambar berikut  : 

                                          

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar nomor  4 

   

          Pada gambar nomor 4 ini dapat dilihat, matahari terbit di titik terbit Tt. 

Berarti  di sebelah selatan lingkran vertical Terutama  T  -  Z  -  B, bayangan 

benda  pada   saat itu berada atas horizon disebelah utara  benda yang 

bersangkutan. Kemudian pada waktu  menuju ke kulminasi atas, lintasan 
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matahari memotong lingkaranvertikal   yang sekaligus berada  di sebelah utara 

lingkaran vertical Terutama. Pada waktu itu, bayangan benda yang berada di 

sebelah selatan benda yang bersangkutan. Selanjutnya, matahari bergerak  

menuju ke titik terbenam  ( Tb), terlebih dahulu memotong lagi lingkaran vertikal   

Terutama. Dan pada saat menjelang terbenam baynagn benda  kembali lagi  

berada di sebelah utara benda yang bersangkutan.   ( Syuhudi Ismali, 1990 : 22-

25)     

D. Busur Siang/Malam  dan Lama Siang/Malam 

            Baik melalui gambar   nomor 3 dan 4, terlihat lintasan  matahari  

memotong lingkaran horizon  di titik terbit dan titk terbenam    Dengan demikian,  

lintasan matahari ada yang  berada  dibagian  atas   horizon dan  ada pula di 

bahagian bawagh horizon. Lintasa matahari yang  berada   di atas horizon  disebut 

dengan  busur siang, sedang yang berada di  bawah horizon  disebut   dengan  

busur  malam 

            Menurut kenyataan, pada waktu-waktu tertentu  masa siang lebih panjang  

dari masa malamnnya  dan diwaktu-ewaktu tertentu lainnya, masa  malam lebih 

panjang  dari masa siangnya. InI disebabkan, Karena bumi beredar mengelilingi 

matahari   (diistilahkan dengan: berovelusi ), sedang posisi bumi terhadap 

lintasannya  / falaknya  tidak berada  tegak lurus, tetapi membentuk  sudut sekitar  

23030’. Untuk  semua daerah di bumi  ( yng terkena sinar  matahari),  barulah 

sama-sama siang dan masa malamnya   pada saat matahari berada  di  

Khattulistiwa ( Equator ).   

       Pada gambar nomor 5 berikut  ini, dapat dilihat variasi perbedaan  busur 

siang dan busur  malam  ( yang menujukkan masa siang danmasa malamnya ), 

untuk dua waktu tertentu, di lintang selatan, sebagai contoh perbandingan.     
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Gambar nomor  5 

Keterangan   gambar  

E  -  Q   =  Equator ( Khattulistiwa ) 

U    =  Titik  Utara   ; S   =   Titik Selatan. 

Tt1  -  KA1  -  Tb1  -  KB1  -  Rt1    = Lintasan matahari  pada saat matahari 

berada di sebelah selatan  Khattulistiwa 

 Tt2  -  KA2  -  Tb2  -   Kb2  -  Tt2  =  Lintasan matahari pada saat matahari 

berada  di sebelah utara   Khattulistiwa . 

             Pada gambar nomor 5 di atas  dapat disaksikan,  busur siang  Rt1 - Ka1 - 

Tb1, lebih  panjang ( lebih besar ) dari buur malam Tb1 - Kb1 - tt1. Desang pada 

busur siang  Tt2 - Ka2 -  Tb2, Nampak lebih pendek  dari busur malam Tb2 - 

KB2 - Tt2. Malamnya. 

          Panjang atau pendeknya busur siang/malam tersebut, banyak 

ditenukan oleh posisi lintang  tempat yang bersangkutan  dan posisi matahari  

terhadap Khattulistiwa. Makin jauh tempat dan matahari dari Khattulistiwa, 

makin besar perbandingan  panjang busur siang dengan busur malamnnya. Makin 

dekat tempat dan matahari dari Khattulistiwa, makin kecil  perbedaan busur siang  

dengan busur  malamnya. 
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          Berdasarkan perubahan-perubahan posisi matahari terhadap  Khattulistiwa, 

maka dapat dicatat di sini,  bahwa : 

1    Pada waktu matahari  persis berada di Khattulistiwa,  jadi Pada tanggal  21 

Maret  tanggal 23 September, lamanya siang dan malam sama, bagi dareah 

yang mendapat  lintasan cahaya  matahari.. 

2.  Pada saat antara tanggal 21 Maret Smpai 21 Juni dan antara 21 Juni sampai 23 

September, yakni ketika matahari  sementara  nampak  disebelah utara   

Khattulistiwa, maka :  

panjang  dari waktu malamnya. 

Untuk daerah bumi sebelah selatan   Khattulistiwa,mengalami waktu 

siang  yang lebih pwndek  dari waktu malamnya. 

Untuk daerah kutub utara, selama sekitar  enam bulan, mengalami siang 

terus menerus. 

Untuk daerah kutub selatan, selama sekitar enam bulan , mengalami 

malam terus menerus     

3. Pada saat antara   tanggal 23 September  sampai 22 Desember, dan tanggal      

22 Desember sampai 21 Maret  yakni  ketika matahari  sedang Nampak di 

sebelah  selatan Khattulistiwa, maka : 

Untuk daerah bumi di sebelah utara Khattulistiwa,mengalami waktu siang 

yang lebih pendek dari waktu malamnya. 

Untuk daerah bumi disebelah selatan Khattulistiwa, mengalami waktu 

siang yang lebi panjang dari waktu malamnya. 

Untuk daerah kutub utara, selama sekitar enam bulan mengalami malam 

terus menerus. 

Untuk daerah kutub selatan, selama sekitar enam bulan, mengalami siang  

terus menerus.        

         Perbandingan waktu siang dan malam  yang terpanjang serta yang 

terpendek, dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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No Daerah bumi Waktu siang/malam yang 

Terpanjang 

 Waktu siang/malam 

  Yang terpendek 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

00 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

620 30’ 

700 

800 

900 

    12    jam 

    12    jam   35  menit 

    13    jam   13  menit 

    13    jam    56 menit 

    14    jam    51  menit 

    16    jam    09  menit 

    18    jam    30  menit 

    24    jam  

    65    hari 

    134  hari                           

    186  hari                                                         

  12  jam 

  11   jam  25   menit 

  10  jam   47   menit 

  10  jam   04   menit 

  09  jam    10  menit 

  07  jam    09  menit 

  05  jam    05  menit 

   0   jam     0   menit 

    0  jam     0   menit 

    0  jam     0   menit 

    0   jam    0   menit 

 

 

Dari daftar di atas ternyata, untuk   daerah yang berlintang  00 panjang siang 

selalu sama degan panjang malamnya, yakni 12 jam. 

         Sedang untuk daerah-daerah selain  dari lintang 00, pernah mengalami 

siang/malam yang lebih dari 12 jam  dan kurang dari 12 jam. Malah, untuk 

daerah pada lintang 660 30’,waktu siang/malamnya  yang terpanjang pernah  

mengalami 24 jam, sedang waktu  terpendeknya 0 jam. Artinya,  di saat matahari 

berada di daerah  230 30’ LU ( tanggal 21 Juni )  umpamanya,maka di bumi yang 

terletak pada 660 30 LU mengalami waktu siang terpanjang  24 jam, sedang untuk 

daerah 660 30 LS, waktu malamnya 24 jam.  

       Selanjutnya untuk daerah yang berada pada 700 LU, pada sekitar tanggal 21 

Juni tersebut, mengalami siang selama 65 hari terus menerus, sedang untuk 

daerah 700 LS, mengalami malam terus menerus. Demikian seterusnya. 
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        Perhitungan di atas ,adalah perhitungan yang masih kasar. Artinya, belum 

diperhitungkan tentang refreksi ( pembiasan ) cahaya matahari yang sampai ke 

bumi.         

Yang jelas, bahwa  makin ke utara  peredaran matahari, maka daerah- daerah  

bumi sebelah utara Khattulistiwa, siangnya akan lebih panjang dari malamnya; 

demikian pula sebaliknya.   

        Dari daftar berikut  dapat disaksikan tentang waktu siang terpanjang untuk  

daerah tersebut, masanya lebih lama  dari malam terpanjangnya. 

NO Lintang  Geografis Waktu siang yang 

teropanjang 

Waktu malam 

terpanjang 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

660 30’ 

700 

750 

800 

850 

900 

24  hari 

65  hari 

103  hari 

134  hari 

161  hari 

186  hari 

22  hari 

60  hari 

97  hari 

127  hari 

153  hari 

179  hari 

 

         Perbedaan masa terpanjang untuk siang dan malam  di atas, diantaranya 

disebabkan oleh bentuk bumi yang bulat itu, dalam mengelilingi matahari 

posisinya   bersudut 23030’,terhadap falaknya, ditambah dengaan sifat  alamiyah 

cahaya ( termasuk matahari ) yang madah memantul, serta akibat pembiasan 

(refreksi )  cahaya matahari oleh udara yang ada di sekeliling bumi. ( syuhudi 

Ismail, 1990 : 26-29)      

E. Lingkaran Waktu, Sudut Waktu dan Deklinasi  Matahari.  

1.  Linkaran Waktu  atau Lingkaran Deklinasi. 

Dari kutub langit utara ke kutub langit selatan,  dapat dibuat lingkaran-

lingkaran  yang jumlahnya tak terbatas, yang semuanya tegak lurus pada 

lingkaran Khattulistiwa langit. 
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Lingkaran-lingkaran yang demikian ini, disebut lingkaran deklinasi atau 

lingkaran waktu. Jadi yang dimaksud dengan  lingkaran deklinasi atau lingkaran 

waktu  ialah lingkaran besar  yang ditarik dari langit kutub utara  ke  langit kutub  

selatan, tegak lurus pada lingkaran Khatulistiwa. 

Perhatikan gambar berikut  :                      

                                                           

 

                                                          Gambar nomor  6 

Keterangan  gambar : 

EQ.      = Equator ( Khatttulistiwa ) 

Ku       =  Kutub langit Utara;  Ks  =  Kutub langit Selatan. 

Lingkaran-lingkaran Ku  -  Ks  =   Lingkaran-lingkaran Deklinasi, atau lingkaran 

waktu. 

 Semua lingkaran deklinasi yang terlihat  dalam gambar 6 di atas  

membuat sudut 900  terhadap  lingkaran  Khattulistiwa. 

           Lingkaran deklinasi yang melalui  titik zenith atau titik nadir, disebut 

lingkaran meridian. 

2. Sudut  Waktu 

H 

KU KS 

K 
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           Setiap lingkaran waktu, membuat sudut dengan lingkaran meridian. Sudut 

yang diapit oleh  lingkaran  meridian dengan lingkaran waktu, disebut  sudut 

waktu . 

           Sudut itu dinamakan sudut waktu, oleh karena bagi semua benda langit 

yang terletak pada lingkaran waktu yang sama, berlaku kaedah : bahwa jarak 

waktu yang memisahkan  benda-benda langit  dari kedudukannya  sewaktu 

berkelminasi, adalah sama. ( M.Sayuthi Ali, 1997 : 9 ) 

 Perhatikan gambar berikut  : 

 

                                                                  Gambar nomor  7 

Keterangan gambar 

EQ.  =  Equator  ( Khattulistiwa  );  Z  =  Zenit ;   N  =  Nadir. 

U     = Titik Utara ;    S  = Titik Selatan 

Ku.  =  Kutub utara  ;   Ks  = Kutub selatan 

R     =  posisi bintang  R. 

R1    =  Posisi bintang R ketika berkulminasi atas. 

 P      = Posisi  bintang P   

P1    =  Posisi bintang P ketika berkulminsi atas. 

Ku

U 
P 

S 

R 

P1 

Q 

U 

N 

Ks

U 

E R1 
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          Dari gmbar nomor  7 ini dapat dilihat,  bintang R berada pada lingkaran 

waktu yang sama dengan bintang  P   karena , sudut  RKuZ adalah sama besarnya  

dengan sudut  PKsZ. kedua sudut ini,  disebut sudut waktu bagi bintang R dan P. 

          Besarnya sudut waktu itu, menunjukkan tentang  berapakah jumlah waktu 

yang memisahkan benda langit yang bersangkutan, dari kedudukannya  sewaktu 

berkulminasi. 

          Pada saat benda  kangit  berada di titik  kulminasi  atas, sudut waktu benda 

langit itu adalah  00 . 

          Apabila benda langit sedang berkedudukan di belahan langit bahagian 

barat, sudut waktunya diberi tanda  positif, dan apabila  berkedudukan di belahan 

langit  bahagian timur, sudut waktunya diberi tanda negatif 

          Besar sutut waktu, berkisar antara 00 sampai 1800   untuk setiap jam, rata-

rata sudut waktu berubah  150 .  Hal ini disebabkan,  karean “ perputaran “  

benda-benda angkasa akibat perputara bumi pada porosnya, rata-rata untuk satu 

kali putaran  memerlukan waktu   sektar 24 jam.   

3. D e k l i n a s i . 

           Deklinasi ialah jarak dari suatu benda  langit ke Kahttulistiwa langit diukur  

melalui lingkaran waktu atau lingkaran deklinasi dan dihitung dengan derajat, 

menit dan detik. Berhubungan dengan itu, lingkaran waktu dinamakan pula  

dengan lingkaran deklinasi. 

Apabila deklinasi suatu benda langit berada di utara Khattulistiws tandanya 

positif   ( + ) dan apabila berada langit berada di sebelah selatan  Khattulistiwa 

tandanya  negtif  ( - ) 

 Deklinasi matahari  berubah sewaktu-waktu selama satu tahun, tetapi  

pada tanggal-tanggal yang sama,  bilangan deklinasi itu  kira-kira sama pula. 
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Dari tanggal 21 Maret, matahari berkedudukan di Khattulistiws 

(Equator),deklinasinya sebesar 00. Kemudian matahari berangsur-angsur bergerak  

ke 

uatara  menjauhi Khattulistiwa, dari sehari ke sehari makin jauh,  hingga pada 

tanggal 21 Juni ia mencapai  kedudukannya yang paling jauh daari Khattulistiwa, 

yaitu 23027’ utara. Setelah itu ia bergerak  menuju Khatulistiwa  setiap hari makin 

mendekati Khattulistiwa, hingga pada tanggal 23 September Ia berkedudukan di 

Khattulistiwa  kembali. Dan pada tanggal 22 Desember  ia mencapai  tempat yang 

paling jauh dari Khattulistiwa, yaitu 23037’ selatan. Akhirnya ia bergerak  balik ke  

Khattulistiwa  dan berangsur-angsur  setiap hari  mendekati Khattulistiwa  hingga 

pada tanggal  21 Maret  kembali ia berada  tepat di Khattulistiwa. 

Dari perubahan kedudukan  matahari selama setahun,  sebagaimana 

diterangkan di atas,  jelaslah  bahwa deklinasi   matahari senntiasa  berubah, tidak 

saja dari  sehari ke sehari  bahkan berubah dari jam ke jam. 

Perubahan kedudukan matahari yang  paling besar   adalah tatkala  

matahari berkedudukan  di Khatulistiwa, yakni disekitar  tanggal 21 Maret  dan 

tanggal 23 September, dan perubahan yang paling kecil tatkala matahari berbalik 

dalam perjalanan tahunnya, yaitu disekitar tanggal 21 Juni dan tanggal 22 

Desember.  

Misalkan pada tanggal 23 Maret  2012  pukul 12.00  waktu  Jawa  

deklinasi matahari  berjumlah  1010’49”  Utara, maka pada ke esokan harinya, 

yakni  tanggal 24 Maret 2012  pada waktu yang sama  delinasi matahari berjumlah  

10 34’27” Utara jadi perbedaannya  sebanyak  00 23’38” atau 0024’ dalam  waktu 

sehari  semalam, atau sama dengan perbedaan   satu menit busur  dalam satu 

jam.  Sedangkan apabila  pada tanggal 23 Juni 2012  pukul 12.00 waktu Jawa 

deklinasi matahari  berjumlah  23025’ utara, maka pada keesokan harinya, pada 

waktu yang sama, deklinasi itu berjumlah  230 23’ 60” atau  230 24’  utara, berarti 

pebedaanya hanya satu  menit busur dalam 24 jam. 
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Mengenai perubahan  dari tahun ke tahun, dapat dikemukakan   contoh 

berikut : 

Pada tanggal 23 Maret 2009, pukul 12.00 waktu Jawa,  deklinasi matahari  

berjumlah 10 04 25”utara, selanjutnya buat tanggal  dan jam yang sama pada tahun 

2010  deklinasinya berjumlah  00 58’41” utara, sedangkan pada tahun  2011  

deklinasinya berjumlah 00 53’55”  dan pada tahun 2012 deklinasinya berjumlah 

1010’49”.       

Untuk memperoleh ihtisar tentang  perubahan deklinasi  matahari dalam 

satu tahun, di bawah ini dicantumkan sebuah daftar yang memuat  jumlah 

deklinasi  matahari  secara kasar sebagai berikut  

:  

            Tanggal          Deklinasi  Matahari            Tanggal 

23  Desember 

21  Januari 

08  Februari 

23  Februari 

08  Maret 

21  Maret 

04  April 

16   April 

01   Mei 

23   Mei 

21   Juni 

- 23,50 

- 200 

- 150 

-  100 

-  050 

00 

+  050 

+  100 

+  150 

+  200 

+  23,50 

22  Desember 

22  Nopember 

03  November 

20  Oktober 

06  Oktober 

23  September 

10  Septemner 

28  Agustus 

12  Agustus 

24  Juli 

21  Juni 

      

Dari daftar di atas terbukti bahwa  deklinasi matahari sama besarnya  pada 

dua hari  dalam sethun, misalnya pada tanggal  3 Februari dan tanggal 3 

November, deklinasinya  berjumlah  - 50, pada tanggal  4 April dan 10 September  

berjumlah      + 50, dan begitu selanjutnya. 
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Ternyata pula, apa yang sudah di kemukakan tadi, bahwa perubahan 

deklinasi  tidak berlaku  sama rata  selama setahun. Dari tanggal 23 Mei  sampai 

tanggal 21 Juni   yaitu dalam masa 29  hari, deklinasi berubah dari 200 menjadi   

23,50,  perubahannya  sebanyak 3,50, tetapi dari tanggal 21 Maret sampai 4 April, 

yaitu masa 14 hari  deklinasi matahari  berubah dari  00  sampai  + 50, jadi 

perubahannya sebanyak  50   ( Sayuti  Ali  1997: 11-14) 

F. Tinggi Mathari  Azimut dan Bayang - bayang 

1. Tinggi Matahari 

               Untuk mengetahui berapa derajat tinggi matahari ( demikian juga benda-

benda angkasa lainnya ) pada suatu waktu, maka diperlukan tempat  tertentu pada 

bola  langit untuk mengukurnya. Tempat itu adalah lingkaran vertical  dan 

lingkaran horizon. Sebagaimana juga telah diketahui bahwa, lingkaran vertical  

selalu tegak  

 lurus  pada lingkaran horizion, sebab lingkaran   vertical  merupakan lingkaran 

yang nelalui titik zenith  ke titik nadir,  dengan  pusat lingkarannya  berada 

menjadi satu dengan titik pusat  lingkaran bola  bumi/ bola langit.  

           Dengan demikian, maka untuk menentukan  tinggi matahari,  mula-mula 

dibuat lingkaran  vertical yang melewati  letak matahari pada saat itu  sampai 

memotong  pada lingkaran horizon. Busur lingkaran  vertical   dari matahari ke 

titik potong horizon itulah yang disebut dengan tinggi matahari pada saat 

itu.Biasanya, tinggi matahari  dan juga tinggi benda-benda angkasa lainnya diberi 

lambang  huruf kecil  : h.  

            Jadi, yang dimaksud dengan tinggi matahari ialah besar derajat  busur 

lingkaran vertical yang melewati mtahari  ke horizon,  diukur mulai dari  

horizon ke matahari tersebut. 

            Besar derajat  tinggi matahari,  berkisar antara  00   sampai  + 900 ( bila 

matahari berada di atas horizon ) dan anara 00  sampai - 900 ( bila berada  di 

bawah horizon ).  
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            Apabila  busur lingkaran vertical dari matahari ke arah horizon dinamakan 

dengan tinggi matahari, maka  busur lingkaran vertical  dari matahari ke titik 

zenith  disebut jarak xenit, sedang  dari matahari ke titik nadir  disebut dengan  

jarak nadir.   

 

 

 

 

 

 

 

         

      Selanjutnya  perhatikan gambar berikut  

     

 

                Gambar 8      

Keterangan    Gambar 

     Z   =   Z e n i  th;      N    =   Nadir                                                                                                                                       

     U    =   Titik  uatara ;    S   =  Titik Selatan  

              U  -  M1  -  Tb    -  S         =   Horizon 

             EQ.  =   Equator    ( Khattulistiwa  ) 

KA 

M 

S 

P1 

N 

U 

KB 

E Z 

Q 

M1 
Tb 
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             M     =   Matahari 

             M1   =  Titik perpotongan antara  lingkaran vertical   yang melewati 

                            Matahari M dengan lingkaran horizon. 

            KA    =  Titik kulminasi atas 

Tb.    =  Titik terbenam matahari  

            KP.   =  Titik kulminasi bawah 

 

Dari gambar nomor  ini kelihatan, lintasan matahari berada  pada KA - M - Tb - 

KB, sedang lingkaran vertical yang meliwati matahari  adalah  Z - M - Ml - N.  

 Kedua lingkaran tersebut bertemu pada titik M, yaitu kedudukan matahari 

yang sedang dihitung  tingginya, yakni unsur Ml ke M  Busur inilah yang 

dimaksud tinggi matahari tersebut.     

     Adapun busur ZM adalah jarak zenith matahari dan basanya diberi 

Lmbang  dengan hurus kecil : z . Dan bila matahari sedang berada di titik KA, 

yakni sedang berkulminasi, biasanya diberi lambing   dengan huruf zm.   ( 

syuhudi Ismail 1990  :  37-41 ) 

            Mengingat bahwa jarak  Zenith (z) dan tinggi matahari  (h) berada pada 

satu lingkaran vertical, sedang tinggi matahari itu  sendiri  bila sedang berada  di 

atas horizon  besarnya berkisar  00  -  900,  maka dengan mudah  dapat dinyatakan 

bahwa : 

                                                        

         

 

2. A  z i m u th 

        Azimut sebuah benda langit  adalah jarak dari titik utara ke lingkaran 

vertical yang dilalui oleh benda langit tersebut, diukur sepanjanmg lingkaran 

horizon searah pemutaran jarum jam; melalui titik Timur, titik selatan sampai ke 

titik barat. 

z  =  900    -  h 

h  =  900    -  z 
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         Pada gambar berikut  TZB lingkaran vertical utama, ZRD lingkaran vertikal 

yang dilalui  bnda R, UTSD merupakan azimut  bintang R  

 

 

Gambar nomor 

           Benda langit yang  sedang berkulminasi  ( termasuk matahari ) azimutnya 

00 jika kedudukannya di sebelah utara titik zenith dan 1800 apabila kedudukan  

benda langit berada di sebelah   titik zenith  Azimut titik Timur  900  sedang 

azimuth titik Barat  sebesar 2700      ( A. Jamil 2009 :  17-18 )     

 Azimut terbit dan terbenam  matahari selalu berubah, pengaruh dari 

perubahan   deklinasi yang selalu berubah - ubah dari  hari ke hari. Azimut terbit 

dan terbenam matahari  dapat dihitung dengan rumus  : 

         

 3.  Bayang  -  Bayang 

         Pada siang hari, setiaap benda  yang menonjol di atas permukaan bumi dan 

kena sinar matahari, akan membuat bayang-bayang.  Dalam keadaan  matahari 

rendah,  bayang-bayang itu akan menjadi amat panjang, makin tinggi kedudukan 

matahari di ata langit,  makin pendek bayang-bayng itu. 

P 

Z 

B 

S 

T 

U 

N 

D 

*B’ 

Cos A  =   Sin δ : cos φ 
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          Jika matahari di zenith, benda-benda yang terpanjang  tegak lurus  pada 

permukaan bumi yang mempunyai penampang yang rata, atau penmpang yang 

paling besar  di bagian bawahnya,  tidak akan berbayang-bayang. 

           Perjalanan matahari dalam satu hari menyebabkan perubahan dalam 

ukuran panjang  bayang-bayang. Pagi hari bayng-bayang itu  amat panjang, 

tengah harti ia makin pendek, petang hari ia menjadi amat panjang 

kembali.Tetapi bukan ukuran panjang  bayang-bayang saja  yng senang tiasa 

berubah, arah letaknya pin  berubah-ubah pula. Jika matahari di bagian  Timur, 

letak bayang-bayang ialah membujur  kearah Barat, jika  matahari berada di 

sebelah Utara, bayang - bayang menunjuk kearah Selatan, Cara umum boleh 

dikatakan : Azimut matahari senantiasa  berbeda 1800  dengan  azimu arah 

bayang-bayng. Tinggi dan azimuth bayang-bayang  merupakan petunjuk yang 

sangat berharga  tentang kedudukan matahari, dengan perantaraannya kita dapat  

mementukan waktu  dan menentukan  kedudukan  kita di atas bumi.  ( Abd. 

Rachim  1983 :  21-22 ) 

           Pembahasan bayang benda yang tegak ini,selain digunkan dalam  

pembahasan wakytu shalat ( Dhuhur dan Ashar ), juga diperlukan dalam  

penentuan waktu arah bayangan suatu benda  menuju kearah qiblat shalat dan 

penentuan titik Timu dan Barat pada  penggunaan tongkat istiwa.    

   

G. Kerendahan Ufuk 
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Gambar 9 

 

            Bidang horizon atau ufuq adalah sebuah bidang yang melalui  titik pusat 

bumi dan tegak lurus pada  garis vertical.  Jika berdiri di atas bumi, letak mata 

tidak pernah tepat pada permukaan bumi, melainkan pada  jarak tertentu  di 

atasnya. Misalnya titik M. Melalui titik M dapat di gambarkan sebuah bidang 

sejajar dengan horizon . Jadi,  tegak lurus  pula pada  garis vertical   yng 

dinamakan ufuq hakiki 

          Walaupun bidang horizon itu melalui titik pusat bumi dan bidang horizon  

melalui titik mata M, dipisahkan oleh jarak jari-jari bumi R, ditambah dengan  

ketinggian mata di atas permukaan bumi,  yaitu h, kedua bidang itu dianggap 

berhimpit.Jadi, dipandang sebgai bidang horizon yang sama.Hal itu karena jarak  

dalam ilmu Falak sedemikian besarnya  sehingga panjang jari-jari  bumi 

merupakan bilangan yang tidak  berarti, jika dibandingkan dengan jarak-jarak di 

langit yang tidak terhinggakan besarnya.Demikian keduanya sama dengan jarak 2 

kali jari-jari bumi . Pandangan mata terhadap benda langit  tidak dibatasi oleh 

ufuq hakiki, melainkan oleh bidang yang ditentukan oleh garis MN, sebuah 

bidang  dari garis titik  M yang menyingggung  pada permukaan bumi  pada titik 

P. bidang itu dinamakan horizon pandangann   atau ufuk mar’i. Pada gambar 

di atas  digambarkan ufuk mar’i lebih rendah  dari ufuk hakiki . 

         Jarak dari ufuk ke zenith  besarnya 900 itulah ufuk hakiki. Sedangkan jarak  

dari zenith ke ufuk mar’i lebih besar dari 900.  Perbedaan  jarak antara ufuk hakiki  

dengan ufuk mar’i dinamakan kerendahan ufuk. Jika matahari sedang di ufuk ( 

terbit atau terbenam) jumlah kerendahan ufuk itu harus ditambahkan   kepada 

jumlah jarak zenith titik 

         Semakin tinggi kedudukan kita, makin besar kerendahan ufuk. Daftar  

kerendahan ufuk  berlaku apabila  kita berada  pada bidang datar hingga ke kaki 

langit, misalnya di atas  kapal di tengah lautan, atau  jarak di  daratan, jika tanah 

yang ditunjuk merupakan daratan yang membuat jarak yang jauh senantiasa 

mengikuti bentuk  lengkungan bumi. Tetapi untuk   ini tidak terjadi, karena 

terhalang oleh rumah-rumah atau bahkan bukit.      
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         Oleh karena itu, kerendahan ufuk mar’i menjadi tidak sebesar yang 

tercantum dalam daftar. Jarak antara mata  ke kaki langit yaitu  MP dan diberi 

tanda d dapat  dihitung dengan cara  segitiga OPM merupakan segitiga siku-siku  

dengan sisi  OP = R yaitu jri-jari bumi, dan sisi miring  OM = R + h, ( h adalah  

ketinggian mata  di atas  permukaan  bumi  sedangkan panjang sisi  d = 

   

 

 

Karena R mempunyai kira-kira  6.000 km  dan h hanya berjarak beberapa meter,  

maka 2Rh+b2  jumlah h2  dapat diabaikan  sehingga diperoleh  :   

 

2R = 12.000 km . Jika  bilangan h yang dinyatakan dengan meter diubah menjadi  

km maka didapat  rumus  : 

 

Contoh  

1. Jika kita berada di atas  kapal di tengah laut dan posisi mata  10 meter di atas 

permukaan air maka jauh pandangan adalah : 

 

 

 

 

2. Jika kita di daratan, berdiri di atas ketinggian tertentu  dan jarak mata dengan 

daratan 200 cm batas jauh pandngan : 

 

 

 

3. Jika jarak batas pandangan kita  misalnya 25 km, maka kerendahan ufuk adalah  
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4.  Jika ketinggian mata  dapat diketahui, maka kerendahan ufuk dapat ditetapkan 

. Menurut rumus   , sedangkan 011 keliling bumi = 1,85 km. Jika 

demukian kerendahan ufuk  dapat diperoleh  : 

d =  

     Apabila dibandingkan dengan daftar kerendahan ufuk  hasil rumus ini 

ternyata lebih benar. Hal in disebabkan pengaruh refraksi, dengan 

mengakibatkan terangkatnya  ufuk mar’i, sehingga jumlah kerendahan ufuk lebih 

sedikit  jika dfibandingkan  dengan ilmu pasti. Rumus yang lebih mendekati 

keadaan yang sebenarnya adalah : 

D =   = Jumlah menit kerendahan ufuk = akar dari 3,2 kali jumlah meter 

ketinggian  mata. 

Contoh  : 

1.  Berapa kerendahan ufuk  mar’i  jika tinggi mata 30 m 

      

 

2.  Berapa ketinggian mata jika kerendahan ufuk  17’ 

  

               3,2 h   = 172 = 289  

               h         = 90        

             Untuk penentuan kerendahan ufuk dengan baik harus diperhatikan 

keadaan setempat. Pada umumnya sudah dianggap memadai. Untuk tepi pantai  

(Jakarta,Pekalongan Surabaya, Makassar  dan Medan ) ditetapkan 10’, pada 

tempat penungguan  sebanyak 17’ atau 18. Tetapi jika pada daerah istimewa  

misalnya berada  pada lereng gunung yang tinggi sehingga pandangan bebas 

sampai ke kaki langit arah matahari terbit atau terbenam .Kerendahan ufuk 

disesuikan dengan daftar  atau diambilkan jumlah yang lebih besar dari 10’ atau 

18’   (  A. Jamil   2009 :  38-42       
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                                                                 B  A  B  V 

WAKTU DAN TEMPAT DI BUMI 

A. TEMPUHAN BUMI 

           Bumi yang kita tempati ini,  berputar pada porosnya, yang berujungkan  

pada kutub utara dan kutub selatan. 

Perputaran bumi pada porosnya, dinamakan rotasi. Untuk satu kali rotasi, 

memakan waktu rata-rata 24 jam. Dan ini, dinmakan waktu  sehari semalam. 

Oleh karenanya, gerak bumi berputar pada porosnya itu, dinamakan gerak 

harian bumi. 

          Disamping berputar pada  porosnya, bumi sebagai salah satu “ tata surya 

kita “ , juga berputar ( berkiasr ) mengelilingi matahari melalui lintasannya yang 

disebut dengan  falak bumi. Perkisaran bumi pada falaknya, dinmakan revolusi.  

Untuk satu kali revolusi, memakan waktu  rata-rata  365 hari atau satu tahun. 

Oleh kaenanya, gerak revolusi bumi pada falaknya ini, disebut dengan  gerak 

tahunann bumi. 

           Dengan  demikian, selain bumi ni berputar pada porosnya ( rotasi ), juga 

berkisar  pada falaknya ( revolusi ). Kedua gerak tersebut, mempunyai beberapa  

pengaruh ( akibat ) yerhadap bumi  itu sendiri. 

                                     1. Pengaruh Rotasi Bumi 

          Diantara akibat rotasi bumi terhadap bumi itu sendiri  adalah sebagai 

berikut :            

l. Terjadinya pergantian siang dan malam 

Adanya istilah siang, karena bahagian permukaan bumi berhadapan dengan  

matahri dan adanya istilah malam karean permukaan bumi sedang 

membelakangi matahari. 
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Karena bumi  bentuknya bulat sedang ia berputar pada porosnya , maka 

bahagian bumi yang berhadapan dan membelakangi matahari akan silih  

bethanti . Maka dengan demikian, pergantian siang dan malampun  silih 

berganti  pada prmukaan bumi.  

2. Terjadinya perbedaan waktu di daerah-daerah  

Dengan terjadinya pergantian siang dan malam secara beraturan sebagai akibat 

dari rotasi bumi tersebut, dengan sendirinya di daerah - daerah bumi, waktu 

mengalami juga  perbedaan . 

Daerah yang terletak dahulu menghadap ke arah matahari wktunya lebih 

dahulu dari daeah sebelah baratnya. Apabla  di Jayapura umpamanya sedang 

magrib ( terbenam matahari ), maka pada saat itu di Banda Aceh masih belum 

tiba waktu magrib, sebab Banda Aceh, tempatnya lebih ke barat dari Jayapura. 

Demikian juga misalnya di Banda Aceh  sedang terbit matahari  ( sekitar jam 

6.00.), maka di Jayapura sudah berlalu  waktu terbitnya matahari.      

3. Terjadinya gerakan semu (nisbi ) pada benda-benda angkasa. 

Bumi berotasi pada porosnya dari barat ke arah timur. Dengan demikian, 

terlihat  oleh kita benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan dan bintang-

bintang  di langit, beredar dari arah timur ke arah barat. Jadi peredaran benda-

benda angkasa yang nampak dari timur ke arah barat itu, merupakan gerak 

semu akibat rotasi bumi. 

4. Terjadinya pergantian air pasang dan air surut di lautan. 

Matahari dan bulan, punya gaya  tarik terhadap bumi. Daerah  bumi yang 

mudah dilihat atas pengaruh gaya tarik matahari dan bulan tersebut adalah 

daerah lautan. Pada saat daerah bumi berhadapan dengan matahari/bulan, maka 

daerah yang langsung  menghadap dan “ membelakanginya”, air lautan akan 

pasang, sedang daerah lainnya menjadi surut. Dan karena bumi berotasi, maka 

dengan sendirinya dearah-daerah lautan yang pasang dan surut juga bergiliran 

mengalaminya. Dan karena  bulan jaraknya relatif dekat dengan bumi bila 
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dibandingkan dengan matahari, maka daya tarik bulan pada saat purnama  

lebih  besar.  

5. Twrjadinya pembelokan angin passat ( hokum Buys  Ballot ) 

6. Terjadinya pemepatan bumi pada  kedua kutubnya  

 Ini terbukti, garis tengah bumi yang melewati kedua kutubnya,  lebih pendek 

(dengan panjang +/-12.711 meter ) bila dibandingkan dengan garis tingginya 

yang melewati  khattulistiwa ( dengan panjang  12,756 meter ).  

                                             2. Pengaruh Revolusi Bumi 

          Arah revolusi bumi pada falaknya, juga dari barat ke timur. Falak bumi 

berupa lingkaran ellips. Dalam lingkaran ellips ada dua titik apinya. Matahari 

berada di salah satu titik api tersebut. 

           Sekiranya posisi kutub bumi tegak luus  ( 900 )  pada lintasan falaknya, 

maka tidakakan bayak pengaruh rotasi bumi terhadap bumiitu sendiri. Tetapi 

karena kutub  bumi membuat sudut  66030’ ( jadi sudut kemiringannya  = 230 30’), 

maka pengaruh revolusi tersebut sulit di hindari. 

            Ada empat tanggal penting yang perlu dicatat  yakni : 

1. Tanggal 21 Maret 

Pada tanggal ini, matahari berada di Khatulistiwa/Equator. Ini berarti, daerah 

bumi  pada lintang  00  dilintasi langsung ( secara tegak lurus )  oleh  matahari. 

Setelah tanggal 21 Maret, matahari bergeser kearah utara sampai di daerah 

garis balik utara, yakni lintang 23030’ LU. 

2.  Tanggal 21 Juni 

 Pada tanggal ini, matahari berada di balik utara. Ini berarti, daerah bumi di 

lintang 23030’ utara  dilintasi langsung  (secara tegak lurus) oleh matahari. 

Kemudian, matahari bergeser  kembali ke arah  Khatulistiwa.  
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3. Tanggal 23 September. 

Pada tanggal ini. Sampailah kembali lintasan matahari di Khatulistiwa. Dengan 

demikian, daerah bumi pada lintsan 00 dilintasi kembali oleh matahari. Setelah 

tanggal 23 September ini, matahari ser  kearah selatan, sampai ke garis  balik 

selatan, yakni 23030’ Lintang  Selatan ( LS ).  

 4. Tanggal 22 Desember 

Pada tanggal ini  matahari berada di garis  balik selatan. Ini berarti, daerah 

bumi di 23030’ lintang Selatan dilintasi langsung ( secara tegak lurus ) oleh 

matahari. Kemudian matahari bergeser  kembali  ke arah Khatulistiwa, ysng 

pada tanggal 21 Maret tiba kembali melintas di Khatulistiwa, sebagaimana 

yang telah dikemukakan di atas.     

           Dari data ini berarti ada darrah-daerah bumi yang sama sekali tidak penah 

secara langsung dilintasi  oleh matahari, yakni daerah-daerah bumi yang berada di  

utaranya garis balik  utara  dan selatannya  garis balik selatan. Disamping iu, 

berdasarkan data  di atas  berarti lama  masa siang tidak selalu sama dengan lama 

masa  malamnya.  

           Sinar matahari, besar sekali pengaruhnya terhadap  kehidupan di bumi. 

Oleh karena itu, perobahan lintasan matahari terhadap  permukaan bumi, 

mengakibatkan terjadinya perobahan-perobahan  musim  di bumi. Khususu untuk 

daerah-daerah di belahan bumi ujtara  ( daerah yang terletak di sebelah utara  garis 

balik utara ) dan di belahan bumi  selatan ( daerah yang terletak  di sebelah selatan 

garis balik selatan), mengalami empat musim, yakni  sebagai berikut : 

                       

No 

         Tanggal       Musim pada belahan   

      Bumi  utara 

  Bumi pada belahan 

  Bumi Selatan 

  1 

  2 

  3 

  4 

21 Maret -   21 Juni 

21 Juni    -  23 Septem. 

23 Sept    -  22 Desem 

22 Des.   -  21 Maret. 

          Semi / Bunga 

          P  a  n  a  s 

          Gugur / Buah 

          D  i   n  g  i  n    

       Gugur /  buah  

       D i n g i n 

       Semi / Bunga 

       P  a  n  a  s   
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         Untuk daerah-daerah yang terletak setara garis balik utara dengan balik 

selatan, Hnya mengalami  dua musim saja. Yakni : musim dingin dan musim 

panas saja. Sedang untuk daerah Indonesia,  mengalami:  musim kemarau dan 

mujsim penghujan, karena selain Indonesia berada di daerah tropis, juga 

terpengaruh adanya  angin muson ( angin musim ) akibat adanya pengaruh 

matahari terhadap benua Asia dan Autralia.  

           Dengan uraian di atas,  maka dapat disimpulkan, akibat revolusi terhadap 

bumi sendiri adalah : 

a. Terjadinya  perubahan  lamanya siang dan malam    

b. Terjadinya pergntian musim. 

              Disamping dua akibat ini, masih ada satu macam akibat lagi yang penring 

tentang revolusi bumi itu, yakni terlihartnya rasi bintang yang beredar  dari bulan 

ke bulan. 

             Jumlah rasi bintng yang secara bergilir nampk di bumi dalam satu tahun, 

sebagai akibat, dari tevolusi  bumi tersebut adalah : 

NAMA RASI BINTANG /ZODIAK/BUJUR 

NO                   Tanggal         Latin     A  r  a  b       Indonesia 

   1 

   2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

  21  Naret -  20 April 

  21 April      21 M e i 

  22  M e i     20 Juni 

  21  Juni      22 Juli 

  23  Juli       22 Agust. 

  23  Agust.   22 Sept 

  23  Sept       22 Okt 

  23  Oktober 21 Nopm 

  22  Nopem   21 Desm 

  22  Desem    20Jan. 

21  Januari  -  19  Febr. 

  Aries 

  Taurus 

  Gemini 

  Cancer 

  L  e  o 

  V i r g o            

   Libra                     

   Scoprio 

   Sagitarius 

   arpricornus 

   Aqu Arius 

  Hamel 

  Tsaur 

  Jauza 

  Sarothon’ 

  A s a d 

   Sumbulan 

   Mizan 

 ‘ Aqrab 

   Q a u s 

   Jadyu 

   Dalwu 

 Biri-biri jantan 

  Lembu jamtan 

  Kembar 

  Kepiting 

  Singa 

  Anak dara 

  Neraca 

  Kalacenking 

  Pemanah 

  Kambing-Batu 

  Orang - Air 
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 12    20  Februari - 20 Maret             Pisces      H  u  t       I  k  a  n 

Kalau matahari telah bergeser dari Aries ke Taurus terus bergeser dan akhirnya 

sampai  

Ke Pisces, maka telah berlangsung satu tahun yang disebut dengan  satu tahun 

tropis, yng memakan waktu 365 hari . Dan jumlah  waktu tripis inilah, yang 

dipergunakan orang untuk menentukan  Tahun Syamsiah . 

       Apabila setiap zodiac, mulai dari titik Aries dihubungkan dengan zodiac 

berikutnya, sampai kembali  lagi ke titik Aries, maka akan terbentuk  suatu 

lingkaran  besar, seolah-olah merupakan lintasan matahari dalam masa satu 

tahunnya   ( Sjuhudi Ismail   1990  : 51 - 56 ).    

B.  LINTANG DAN BUJUR 

  1. Lintang tempat 

      Dihayalkan di permukaan bumi  ini ada sebuah lingkaran  besar yang 

jaraknya sama antara kutub utara dengan kutub selatan. Lingkaran ini  membagi 

bumi dua belahan bumi yang sama, yakni  Bumi bagian utara dan Bumi bagian 

selatan. Lingkaran ini dinamakan  Khattulistiwa/Equator. 

            Sejalan dengan Khattulistiwa atau Equator dapat  dibuat lingkaran-

lingkaran kecil yang sebanyak mungkin, Baik di utara  Khattulistiwa  maupun 

diselatannya hinga mencapai satu titik di bumi Bagian utara yang disebut Kutub 

utara, atau sampai mencapai satu titik di Bumi bagian selatan yang disebut Kutub  

selatan  

            Lingkaran-lingkaran kecil ini disebut lingkaran parallel atau lingkaran - 

lingkaran lintang yang dikenal pula dengan    Garis-garis Lintang,  sehingga garis 

lintang itu  dapat dibuat   sebanyak orang atau tempat yang berjajar  dari utara ke 

selatan  atau sebaliknya. Garis   lintang   melalui  suatu tempat  disebut  Garis 

lintang tempat itu. 



74 

 

  

 

            Jarak antara Khattulistiwa atau Equator  sampai garis lintang diukur  

sepanjang garis meridian  disebut lintang tempat  atau lintang geografis . 

            Lintang tempat bagi tempat-tenpat   ( kota ) yang berada di utara  

Khattulistiwa disebut Lintang tempat  Utara  atau Lintang Utara ( LU ) dan 

bertanda positif (+). Lintang tempat bagi tempat  (kota) yang berada di  selatan 

Khattulistiwa  disebut Lintang Tempat Selatan atau Linang Selatan ( LS )  dan 

bertanda negatife (-) 

            Harga lintang tempat Utara  adalah  00  sampai  900, yakni  00 bagi tempat 

(kota) yang tepat di Khattulistiwa  sedangkan 900 tepat titik kutub Utara. 

Sedangkan harga  Lintang Tempat Selatan adalah 00  sampai 900, yakni 00 adalah 

bagi tempat yang tepat di Khattulistiwa  sedangkan 900 tepat di titik kutub 

Selatan.    

 

                  Gambar 10 

 

KU = Kutub Utara            LS = Lintanhg Selatan               

KS  = Kutub Selatan         (+)= Positif      

   0000  =  Khattulistiwa           (-) = Negatif                           

LU =  Lintang Selatan      → = Arah pengukuran 

(-) 

(+) 

0o 
P 

KU 

B 

0o 

LS 

KS 

LU 
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    2. Bujur Tempat 

           Dipermukaan bumi ini,  dihayalkan pula ada lingkaran-ligkaran besar yang 

ditarik dari kutub utara sanpai kutub selatan melewati tempat kita berada 

kemudian kembali ke kutub utara lagi. Lingkaran-linkaran ini disebut Linkaran 

Bujur atau  garis bujur yang dikenal pula dengan nama Lingkaran Meridian  

atau Meridian saja. Sehingga garis bujur itu  dapat dibuat  sebanyak orang atau 

tempat yang berjajar dari barat ke timur atau sebaliknya. Garis bujur yang melalui 

suatu tempat disebut Garis Bujur Tempat  itu. 

             Ada satu garis bujur yang istimewa, yaitu garis bujur  yang melewati kota 

Greenwich ( di London - Inggeris ). Garis bujur Greenwich ini  dijadikan titik 

pangkal ukur dalam pengukuran  bujur tempat, sehingga harga bujur yang 

melewati kota Greenwich  itu  bernilai 00. 

                  Sekalipun demikian, ada pula yang menggunakan  bujur  00 dengan garis 

bujur yang melewati   Jaza’irul  Khalidat  ( Kanarichi ),  misalnya buku  

Sullanun  Nayyirain dan buku  ad Darusul  Falakiyah, Jaza’irul   Khalidat  

berposisi 350 11’ disebelah barat  Greenwich. Demikian pula buku  al - 

Khalashatul Wafiyah menggunakan  garis bujur 00 yang melewati kota Mekkah. 

Posisi kota Mekkah 390
  50’ di sebelah timur  Greenwich. 

             Jarak antara garis bujur yang melewati kota  Greenwich sampai  garis 

bujur yang nelewati  suatu tempat (kota) diukur sepanjang  Khattulistiwa disebut 

Bujur Tempat    

atau bujur Geografis yang  dalam astronomi dilambangkan dengan       ( Lamda ).. 

             Bujur tempat bagi tempat-tempat (kota) yang berada di timur  Greenwich  

disebut Bujur  Tempat Timur atau Bujur Timur  ( BT ) dan biasanya bertenda 

positif (+). Bujur tempat Bagi tempat-tempat (kota)  yang berada di barat 
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Greenwich disebut Bujur  Tempat Barat     atau Bujur Barat   (BB)  dan 

biasanya bertanda negative (-). 

 

                                                                 Gambar 11 

  

   KU   =   Kutub  Utara                          KS      =   Kutub Selatan 

      T    =  T I m u r                                    B     =    B a r a t 

     BT  =   Bujur Timur                            BB    =    Bujur Barat 

       →   =   Arah pengukuran 

       Harga Bujur Tempt  adalah 00 sampai 1800,  bujur tempat  +1800  dan - 

1800bertemu di daerah lautan Atlantik yang kemudian dijadikan sebagai batas 

tanggal  ( Internasional  Date Line ).  ( Muhyiddin Khazin, 2004 :  41-44)  

C. WAKTU DAN BUJUR 

       Bumi berputar dari  barat ke timur, akibatnya ialah, bahwa bagi suatu tempat 

di sebelah timur hari lebih siang dan bagi suatu tempat di sebelah barat, hari lebih 

pagi,   misalnya : Jika hari di Jakarta pukul 09.00 pagi, maka pada saat itu  di 

Ampenan  lebih siang  dari pukul : 09.00 pagi,tetapi di Palembang apalagi di 

Medan, hari lebih pagi.  

0o 
P 

KU 

B 

0o 

LS 

KS 

LU 

BT 
T 

BB B 
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            Besarnya perbedaan waktu diantara dua kota  dapat  diketahui  dari jarak 

diantara kedua meridian yang melalui kedua kota itu. Dan jarak itu dapat dihitung 

darri selisih bujur  kedua kota  bersangkutan.   

       Misalnya : Bujur Makassar  = + 1190 27’, bujur  Makkah  = + 390 50’  

selisih bujur kedua tempat itu  ialah  = 119027’ - 39050’  = 79037’. Perbedaan 

waktu kedua tempat itu  = 79037’: 150  = 05j 18’28”  atau dibulatkan menjadi   05j 

18m. Oleh kerena  Makkah  letaknya sebelah barat  dari Makassar, hari lebih pagi 

di Makkah. bila orang di  Makassar  pada tanggal 3 Nopember  pukul 11.44. 

sudah boleh memulai shalat dhuhur, hari di Makkah  baru pukul 11.44.- 05j 18m.  

= Pukul 06.26. ( pagi ).    

        Kebalikan yang  dimisalkan din atas ialah  selisih diantara waktu  setempat 

menunjukkan perbedaan   diantara bujur tempat-tempat  bersangkutan. 

       Misalnya :  Pada tanggal 2 Februari  matahari di Sabang berkulminasi  pukul 

12.14.20. waktu setempat. Saat itu di tempat M pukul 15.16.56. Bujur Sabang  + 

95021’ Berapakah bujur M 

              Di M hari lebih siang dari pada di Sabang, jadi M letaknya sebelah Timur  

Sabang. Selish waktu besarnya    : 15j16m56d  -  12j14m20d  = 03002m36d. Selish 

bujur besarnya  : 03j 02m36d x15 = 45039’. Bujur M adalah : 95021’+45039’ = 

141000’  ( Abd. Rahim,1983: 54) 

D. PEMBAGIAN DAERAH WAKTU DI INDONESIA. 

          Indonesia terletak antara  bujur 950 BT. Dengan 1400 50’ BT. 

Mulai tanggal 29 Nopember 1963  ( Kepres  No. 243/1963), sampai sekarang  

berlaku pembgian tiga daerah  waktu yakni :      

1. Waktu Indonesau Bagian Barat  (WIB ), terletak pada daerah waktu 

bujur stndar  1050BT.  = GMT  +  7 Jam 

2. Waktu Indonesai Bagian Tengah (WITA ) terletak pada daerah  waktu  

bujur Standar  1200 BT. = GMT + 8 Jam. 
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3. Waktu Indonesia bagian timur  ( WIT )  terletak pada  daerah  waku 

bujur standar 1350 BT  = GMT  +  9 Jam.. 

Adapun daerah-daerahnya  berdasar pada  Kepres No 41 tahun1987  sebagai 

berikut  : 

1. Indonesia  Bagian Barat   daerahnya : Sum,atera, Jawa dan Madura, Kalbar. 

Dan Kalteng. 

2. Indonesia Bagian Tengah daerahnya : Sulawesi, Kaltim, Kalsel , 

Bali,NTB.,NTT.,TIMTIM. 

3. Indonesia bagian Timur daerahnya : Maluku dan  Irian Jaya  (syuhudi Ismail, 

1990,65) 

E. WAKTU SURYA,WAKTU PERTENGAHAN DAN PERATA WAKTU 

      1. Waktu Surya      

            Waktu yang kita pergunakan sehari-hari sebagaimana  yang ditunjukkan  

oleh jam dan  arloji yang kita pakai dan dipergunakan pada siaran radio dan 

televise, didasarkan pada  perjalanan matahari. Jika matahari terbit, kita  katarakan 

bahwa hari  pukul 06, jika matahari berkulminasi atas  hari pukul 12.00., jika 

matahari terbenam hari pukul 18.00.dan jika matahari  brkulminasi bawah hari 

pukul 24.00  atau boleh pula kita katakana  pukul 00 bagi hari yang baru. 

       Dengan demikian, saat yang dalam percakapan sehari-hari lebih umum 

dikatakann  pukul 12.00 tengah malam,, jika matahari sedang berkulminasi 

bawah,merupakan awal dan akhir perhitungan hari, misalnya pukul 24 hari Senin 

sama dengan pukul 01 hari Selasa.Untuk waktu-waktu selnjutnya dalam sehari 

semalam dapat dikatakan secara umum, bahwa waktu matahari  ialah sudut waktu  

titik pusat Matahari  di tambah dengan 12 jam . Bila sudut waktu  misalnya300 ( = 

2 Jam ) hari adalah pukul  02 + 12 = pukul 14. Sebaliknya, pada pukul 12  

misalnya, sudut waktu matahari berjumlah  ( 20 - 12 ) jam = 8 jam  atau 1200. 

Sebenarnya matahari bukanlah merupakan  penjaga waktu yang sempurnah. Hal 

itu disebabkan oleh karena jalannya tidak benar-benar rata, yaitu kadang-kadang 
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ia agak cepat , kadang-kadang agak lambat. Kedaan itu dapat diketahui, bila kita 

ukur dengan jam bisa, misalnya yang digerakkan oleh  per dan roda-roda  yng 

bergigi. Akan ternyata bahwa masa diantara dua kali matahari  berkulminasi, ada 

kalanya tidak tepat 24 jam pada suatu  hari lebih dari pada  hari lain kurang dari 

24 jam. 

       Untuk mengetahui  cepat atau  lambatnya perjalanan matahari  hakiki, 

diciptakam orang sebagai perbandingannya matahari hayalan, yang jalannya 

sungguh-sungguh rata, dengan pengertian , bahwa masa diantara dua kali 

kedudukannya yang sama, senantiasa lamanya tepat 24 jam. Matahari hayalan ini 

dinamakan  matahari pertengahan, disingkat  menjadi waktu  pertengahan atau 

wasathi                                                       

      Waktu yang ditunjukkan oleh matahari hakiki   dinamakan waktu surya 

hakiki, disingkat menjadi waktu hakiki,  atau adakalanya menjadi   waktu surya . 

Dalam hal yang terakhir, waktu surya pertengahan ada dinamakan  waktu 

umum,Hal itu didasarkan oleh karena waktu yang umum diganakan dalam  

kehidupan sehari-hari.    

        Bila diukur panjang waktu diantara dua kali matahari hakiki berkulminasi  

pada dua hari yang berturut-turut dengan ukuran  waktu pertengahan , kita peroleh  

buat empat tanggal dalam tahun 1960 ikhtisar sebagai berikut  

1 Januari      24j 00m 28d  

  1 April          23j 59m 42d 

  1  Juli            24j 00m 11d 

  1  Oktober     23j 59m  41d 

Ternyata, bahwa sehari semalam yang paling panjang   ( 24j 00m 28d  ) dan yang 

paling pendek  (23j 59m 41d),  bernbeda sanpai lebih dari tiga perempat  menit. 

Yang menyebabkan  perjalananan  matahari tidak rata ialah  dua keadaan, pertama 

: karena te,mpuhan bumi tidak berbentuk lingkaran, kedua : karena poros bumi 

tegaknya miring pada bidang tempuhannya.   
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Adapun selisih  waktyu antara  waktu hakiki ( waktu surya )  dengan waktu 

pertengahan, dinamakan dengan  istilah perata waktu  atau  Equation  of time, 

bisanya diberi lambing  dengn huruf   ( e ) . Dengan demikian, maka perata  waktu 

merupakan selisih  anatara sudut waktu matahari  hakiki dengan sudut waktu 

pertengahan.  ( M.Sayuthi Ali, 1997 :53-55 ) 

F. WAKTU MIRIDIAN 

         Setiap derah bumi, tidak selalu sama derajat bujurnya. Ini berarti, daerah-

daerah yang berbeda bujurnya akan memperoleh sinar  matahari dalam  waktu 

yang berbeda. Dan karena itu, maka waktu yang berdasar bujur tempat tertentu, 

akan berbeda  dengan untuk daerah yang bujurnya berbeda. Demikian pula,daerah 

yang berbeda  bujur standard, akan mempunyai selain waktu dengan daerah yang 

bujurnya tidak persis pada bujur standard tersebut. Umpamanya untuk daerah  

waktu Indonesia Bagian Tengah yang menggunkan bujur standard  1200 

BT.dilihat dari segi  perjalanan matahari yang sebenarnya  dan juga  dari segi 

waktu  pertengahannya,akan berbeda dengan waktu Makassar. 

Sebab, bujur Makassar besrnya 1190 27’. selisih bujur antara Indonesia Bagian 

Tengah dengan bujur Makassar    00 33’. Ini  berarti, selisih waktu antara  WITA 

dengan Makassar =00 33’ : 15   = 0j  02m 12 d . Ini berarti, bila dinyatakan bahwa 

waktu matahari  berkulminasi atas  ( dhuhur ) di Makassar  pada pukul 

11.57.12.berdasar waktu Makassar, maka bila disesuikan  dengan   WITA   

haruslah  ditambah  0j 02m 12d,   menjadi pukul 11.59.24.WITA. Sebab, Bujur 

Makassar berada di sebelah  batarnya  Bujur WITA. 

         Waktu yang berdasarkan Bujur setempat  ( jadi bukan Bujur standar ), 

dinamakan dengan waktu Meridian  standard          

         Dan karena setiap tempat  menpunyai bujur sendiri, maka setiap tempat  

mempunyai waktu meridian sendiri. Dan karena derajat meridian merupakan 

dasar  bagi  penentuan  waktu standard, maka tempat-tempat yang  memiliki  

meridian ( bujur)  yang sama,mempunyai waktu setemnpat  yang sama. Dengan 
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demikian,  maka waktu dhuhur di mana matahari  sedang beekulminasi,  atau  

berada di  meridian  langit, maka untuk tempat-tempat yang bujurnya sama,  

waktu dhuhurnya juga sama. Sebab pada tempat-tempat itu orang  melihat 

matahari melewati meridian  pada saat  yang sama ( Syuhudi Ismail, 1990 : 69-70)  

B A B  VI 

ARAH KIBLAT 

A. PENGERTIAN   KIBLAT 

           Kata “kiblat” berasal dari kata Arab  “al-qiblah”  yang secara harfiah 

berarti arah  ( al jihah)  ( Ibnu Manzfur, V.72), dan merupakan bentuk  fi’lah dari 

kata  “ al-muqabalah”, sehingga berarti “keadaan menghadap” ( An-Nawawi, 

1996, III: 259) Dalam ungkapan Arab dikatakan                                              

artinya “ Dia tidak memiliki arah  mengenai permasalahannya”. Al-Munawir  ( 

w.1031/1621 ) dalam kitabnya  at-Tauqif ‘ala Mihimmat al-Ta’arif   

menjelaskan bahwa  “kiblat” adalah segala sesuatu yang ditempatkan di muka, 

atau sesuatu yang kita menghadap kepadanya. Jadi secara harfiah  kiblat 

mempunyai  pengertian  arah ke mana orang  menghadap. Oleh karena itu, Ka’bah 

disebut  sebagai kiblat  karena menjadi  arah yang kepadanya  orang harus  

menghadap  di dalam mengerjakan shalat. ( Al-Fairfuzaibadi, h 1350 ). 

       Pengertian arah kiblat pada hakikatnya adalah menentukan posisi Ka’bah  

dari suatu tempat dipermukaan bumi,  atau sebaliknya. Tempat-tempat yang dekat 

dengan Ka’bah dimana orang menunaikan shalat ditempat itu dapat langsung 

menyaksikan  Ka’bah  tentu tidak perlu  menetukan arah kiblatnya terlebih 

dahulu. Baik tempat shalat maupun ka’bah berada di permukaan bumi, pada hal 

bumi bentuknya  bulat  mirip bola, maka dalam menentukan posisi Ka’bah  dari 

tempat shalat  itu harus  diberlakukan  ketentuan -ketentuan, konsep-konsep, atau 

hukum-hukum  yang berlaku pada bola. 

       Arah dari suatu tempat ke tempat yang lain di permukaan bumi ditunjukkan  

oleh busur lingkaran  terpendek yang melalui  atau menghubungkan  kedua tempat 

tersebut.  Busur lingkaran  yang dapat menghubungkan  dua tempat dipermukaan 
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bola,  termasuk di permukaan bumi,  ada dua macam, lingkaran  besar  dan 

lingkaran  kecil. Busur dengan jarak yang terpendek  adalah busur yang melalui 

lingkaran  besar. (  Majlis Tarjih dan Tajdid  Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

1430/2009 M, : 26 ) 

        Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka’bah di Makah. 

Arah Ka’bah ini  dapat ditentukan  dari setiap titik atau tempat dipermukaan bumi 

dengan melakukan  perhitungan dan pengukuran. Oleh karena itu, perhitungan 

arah kiblat  pada dasarnya  adalah perhitungan untuk mengetahui  guna 

menetapkan ke arah mana ka’bah di Makah itu dilihat dari suatu tempat di 

permukaan Bumi in, sehingga semua gerakan orang sedang melasanakan shalat, 

harus berdiri, ruku, maupun sujudnya selalu berhimpit  dengan arah  yang menuju 

ka’bah. .                

       Ummat Islam telah bersepakat bahwa menghadap ke kiblat dalam shalat 

merupakan syarat sahnya shalat, sebgimana dalil-dalil  syar’i yang ada. Bagi 

orang-orang di kota Makah  dan sekitarnya  suruhan demikian ini  tidak menjadi  

persoalan, karena dengan mudah mereka dapat melaksanakan  suruhan ini. Namun 

bagi orang-orang yang jauh dari Makah  tentunya timbul  permasahan tersendiri, 

terlepas dari perbedaan  pendapat  para ulama   tentang cukup  menghadap  

arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, ataukah harus menghadap  ke arah  

yang sedekat  mungkin dengn posisi ka’bah  yang sebenarnya. 

(Muhyiddin Khazin, 2004: 49 ) 

B. DASAR HUKUM ARAH KIBLAT 

         Pada masa Rasullah SAW. d i Makah, Allah SWT memerintahkan nabi 

Muhammad SAW  melaksanakan shalat  menghadap ke  Baitul Makdis  di 

Palestina  dan belum diperintahkan menghadap ke Ka’bah  karean disekeliling 

Ka’bah banyak berhala-berhala  yang disembah oleh kaum qusyais pada masa itu. 

Pada saat  nabi Muhammad SAW berada di Madinah  dan telah dikuasainya 

kembali kota Makah dan seluruh patang-patung  diseliling Ka’bah telah 
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dihanjurkan, maka saat itu nabi Muhammad SAW selalu menengadah ke langit 

setiap selesai melaksanakan shalat dan ini dilakukan berulang-ulang sehingga 

turunlah ayat  yang menganjurkan nabi Muhammad SAW berpaling menghadap 

ke  Ka’bah di Makah. 

Dalil-dalil syar’i   dasar hokum menghadap ke kiblat adalah sebagai berikut 

 1. Surah al-Baqarah ayat 144   

 

   Terjemahannya : Sungguh  kami (sering) melihat mukamu  menengadah  ke 

langit , maka sungguh kami   akan memalingkan  kamu  ke kiblat yang kamu 

sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu 

berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnay orang-orang  

(Yahudi  dan Nasrani ) yang diberi al-Kitab  (Taurat dan Injil ) memang   

mengetahui  bahwa berpaling ke Masjidil Haram  itu adalah benar dari Tuhannya; 

dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa  yang merteka kerjakan” 

( Al-Baqarah (2) : 144 ) 

2. Al-Baqarah ayat 149 

        

Terjemahannya : Dan darimana saja kamu keluar, maka palingkanlah  wajahmu 

ke Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang  hak 
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dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali  tidak lengah  dari apa yang kamu kerjakan ( 

Al-Baqarah (2) :149) 

3. Al-Baqarah  ayat 150 

 

Terjemahannya : “Dan dari  mana saja kamu keluar,  maka palingkanlah 

wajahmu ke      arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu ( sekalian )  berada, 

maka palingkanlah wajahmu  ke arahnya, agar tidak  ada hujjah  bagi manusia 

atas kamu, kecuali  bagi orang-orang yang  zalim diantara meteka . Maka 

janganlah kamu takut kepada  meka  dan takutlah kepadaKu.Dan agar 

kusempurnakan nikmatKu atasmu, dan supaya kamu  mendapat petunjuk ( Al _ 

Baqarah (2)  : 150) 

4. Hadis  

Terjemahannya : “Muhammad  bin Amr Ibn ‘Ata’, Ia berkata : Saya 

mendengar  Abu Humaid as-Sa’jdi berkata bahwa jika Rasulullah saw .akan 

mendirikan shalat, beliau menghadap kiblat, mengangkat tangan, lalu 

mengucapkan  Allah akbar”( H.R.Ibnu Majah) 

5. Hadis 

Terjemahannya:”Dari Abu Huraerah r.a. …. Bahwasanya Rasulullah saw. 

bersabda :  Apabila kamu hendak shalat , maka sempurnakanlah  wudhu 

kemudian  menghadap kiblat lalu takbir”( H.R. al-Bukharidan Muslim ) 

6. Hadis 
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Terjemahannya : Baitullah adalah  kiblat orang-orang di masjidil haram, Masjidil 

hram, adalah kiblat bagi orang-orang  penmduduk tanah haram (Makah) , dan 

Tanah haram  adalah  kiblat bagi semua mereka dibumi baik di barat maupun  di 

timur (H.R. al-Bukhari dari Abu Huraerah ) 

Berdasarkan dalil-dalil di atas  dapat diketahui bahwa : 

1. Menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang 

melaksanakan shalat, sehingga pada ahli Fiqh ( Hukum Islam ) bersepakat 

mengatakan bahwa menghadap kiblat  merupakan syarat syahnya shalat. Oleh 

karena itu tidak sah shalat seseorang tanpa menghadap ke  kiblat.  

2. Ka’bah  merupakan kiblat bagi orang.-orang yang melaksanakan shalat di 

masjidil haram ( masjid di sekeliling ka’bah di Makah), Masjidil haram 

merupakan kiblat bagi orang-orang  shalat di Makah  dan sekitarnya, Kota 

Makah  merupakan kiblat  bagi orang-orang yang melaksanakan  shalat jauh 

dari kota Makah. 

3. Bila dalam keadaan bingun hingga tidak mengetahui arah kiblat , cukup 

menhadap ke mana saja yang diyakini bahwa arah yang demikian itu  adalah 

arah kiblat.       

C. DASAR PERHITUNGAN ARAH KIBLAT 

       Mengingat bahwa  setiap titik di permukaan bumi ini berada  di permukaan 

bola bumi, maka perhitungan  arah kiblat  dilakukan dengan  Ilmu ukur segitiga 

bola  ( Spherical Trigonometri ). Demi ketelitian hasil perhitungan  yang 

dilakukan, maka sebaiknya  perhitungan dilakukan dengan  alat bantu  hitung atau 

kalkulator. 

        Untuk menghitung arah kiblat, ada tiga buah titik  yang diperlukan, yaitu : 

1. Titik A,  terletak di Ka’bah  ( φ = + 21025’( LU) dan ( λ = 39050’(BT)). 
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2. Titik B, terletak di lokasi yang akan dihitung  arah kiblatnya. 

3. Titik C, terletak di titik kutub utara. 

       Titik A dan titik C adalah dua titik yang tidak berubah, karena titik A tepat di 

Ka’bah dan titik C tetap di kutub utara. Sedangkan titik B senantiasa berubah 

tergantung pada tempat mana yang dihitung  arah kiiblatnya, misalnya Makassar ( 

φ = -50 8’(LS ) dan      (λ= 1190 27’ (BT) ) 

        Bila ketiga titik tersebut  dihubungkan dengan garis lengkung , maka 

terjadilah segitiga bola ABC seperti gambar di bawah ini. Titik A adalah  posisi  

Makah  ( Ka'bah). Titik B adalah posisi kota Makassar  dan titik C adalah  kutub  

utara.  

Ketiga sisi  segi tiga ABC di samping ini  di                                                                                         

beri nama dengan huruf  kecil  dengan nama   

 sudut di depannya  sehingga sisi  BC disebut 

 sisi a, karena di depan sudut A. Sisi  AC 

 disebut sisi b, karena di depan Sudut B,  

sisi AB disebut sisi c karena di depan sudut C 
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Gambar nomor  1 

Dengan gambar  di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan 

perhitunga arah kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui berapa besar 

nilai sudut B yakni sudut yang diapit  oleh sisi a dan sisi c. 

           Pembuatan  gambar segitiga bola seperti ini  berguna untuk membantu  

nenentukan nilai  arah kiblat  bagi suatu tempat (kota) dihitung dari suatu titik  

mata angin ke  arah mata angin lainnya,  misalnya dihitung  dari titik utara  ke 

barat ( U - B ). 

          Untuk perhitungan arah kiblat, hanya diperlukan dua data  tempat,  yaitu 

data lintang dan bujur Ka’bah serta data lintang dan bujur tempat atau kota yang 

dihitung  arah kiblatnya. 

           Adapun Linang Tempat  Ka’bah ( φ ) = 210 25’(LU) dan Bujur Tempat 

Ka’bah        (  λ ) = 390 50’ (BT) . Sedangkan data Lintang Tempat  dan Bujur 

Tempat  untuk lokasi atau kota  yang akan dihitung arah kiblatnya  dapat diambil 

dari daftar yang telah ada , atau dicari dengan  GPS  atau di program 

ENGKARTA  atau hitung tersendiri.(Muhyiddin  Khazin,2004 : 54-55)  

D. PERHITUNGAN ARAH  KIBLAT           

  Perhitungan arah kiblat  dapat menggunakan beberapa rumus  sebagai berikut  : 

A 

B 

b 

a 

C 
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I.   

II       Cotan B    =    Sin a.Cotan b : Sin C - Cos a. Cotan C 

III   

             Tan P       =   Tan b. Cos C 

IV.  

 

          

 

KETERANGAN RUMUS 

A  =  Sudut kota Makah,  yang dibentuk oleh lingkaran bujur   kota Makah dari 

kutub utara ke titik lintang Makah, dengan busur yang menghubungkan titik 

lintang Makah  dengan lintang tempat yang sedang dicari arah kiblatnya. 

B =   Sudut tempat yang sedang dicari arah kiblatnya, sudut ini  dibuat oleh 

lingkaran bujur tempat yang dicari arah kiblatnya dengan busur yang 

menghubungkan antara titik lintang tempat itu dengan lintang kota  Makah. 

C = Sudut pada kutub utara bumi, yang dibentuk oleh lingkaran bujur Makah   

dengan lingkaran bujur tempat yang akan dicari arah kiblatnya. 

        Dengan demikian, lambang huruf C dalam gambar, menunjukkn titik kutub 

utara bumi 

a  =  Busur pada  lingkaran bujur tempat yang sedang dicari  arah kiblatnya, 

dihitung dari kutub utara ke arah titik lintang tempat  tersebut. Bila tempat 

itu berlintang  utara, maka besar busur  a = 900
   dikurangi derajat lintang  
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tempat dan bila tempat itu berlintang selatan, maka busur a= 900  ditambah 

derajat lintang tersebut. 

b  = Busur pada  lingkaran bujur kota Makah dihitung dari kutub utara ke arah 

lintang Makah. Jadi  = 900  - 210 25’= 680 35’. 

P  = Sudut penolong yang memenuhi syarat, yang besarnya dapat dicari dengan 

rumus : 

         Tan  P = tan  b. Cos c          

        Beberapa contoh gambar segitiga bola arah kiblat yang dimaksud oleh rumus 

sesebagai berikut : 

1. Untuk kota Bandung 

     a. Data Makah           :  Lintang    (ϕ )    = 210 25’ U 

                                           Bujur      (λ )    = 390 50’ T 

      b.  Data Bandung     :   Lintang   (ϕ )     =  060 57’ S 

                                           Bujur      ( λ)       =  1070 37’T 

 

Gambar nomor  2 

       Dalam gambar ini, titik B  ( Bandiung ) dilukis di sebelah  selatan 

Khattulistiwa  (EQ),sebab  berlintang  selatan. Dan titik B dilukis di sebelah timur 

A 

B 

b 

a 

E Q 

C 
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titik A ( Makah ) ,karean Bandung bujurnya lebih besar dari bujur Makah dan 

sama-sama dalam bujur timur. 

Sudut C  ( sudut kutub utara ) besarnya sama dengan selidih dari bujur  Bandung  

dengan bujur Makah,  ( 1070 37’ -  390 50’ = 67047; ) 

Besar bujur    a  =   900  +  60 57’=  960 57’sedang bujur b = 900 - 210 25’ = 680 

35’ 

Sudut yang harus dicari dengan rumus di atas adalah sudut B 

 

2. Kota Banda Aceh : 

    a. Data Makah             :   Lintang     (ϕ )    =  210 25’ U 

                                             Bujur        ( λ)     =  390 50’ T 

        Banda Aceh            :    Lintang    ( ϕ )     =  050 35’ U 

                                             Bujur       (λ )     =   950 20’ T 

 

Gambar nomor  3 

Pada gambar ini, titik B ( Banda Aceh ) dilukis di utara Khattulistiwa   ( EQ ) 

sebab berlintang utara. Dengan demikian, maka  busir a = 900 - 50 35’= 840 

25’sedang busur b= 900 - 210 25’ = 680 35’Sudut C ( sudut kutub utara )   besarnya  

sama dengan  selisih bujur  Banda Aceh dengan  bujur Makah  (  950 20’ -  390 50’ 

=  550 30’ ) 

A 

B 

b 

a 

E Q 

C 
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3. Untuk kota  Pararamaribo   ( Surinama )  : 

    a. Data  Makah          :      Lintang        (ϕ )     = 210 25’ U 

                                              Bujur          (λ  )      = 390 50’ T 

     b. Data Paramaribo  :      Lintang       ( ϕ )      =  60  00’ U 

                                              Bujur          ( λ )     =  550 25’ B       

 

Gambar nomor  4 

             Pada  gambar ini,  titik B  ( Saramaribo ) dilukis di sebelah barat titik  A,( 

Makah ) karena busur  yang terdekat  dari lingkaran besar  yang menghubungkan  

kota Makah derngan kota  Paramaribo  ( berbujur barat )  adalah yang melewati  

00.Oleh karena itu, sudut C  disini adalah deajat bujur Makah   ditambah dengan 

derajat  b ujur  Paramaribo, yakni  : 390 50’+ 550 25’ = 950 21’ 

            Dari ketiga contoh gambar tersebut  di atas, maka secara  sepintas  dapat 

diketahui  bahwa arh kiblat Bandung dan Banda Aceh adalah besar derajat  sudut 

B  masing-masing, dihitung dari titik  Utara   ke arah Barat, sedangkan   arah 

kiblat  kota Paramaribo, adalah besar sudut dihitung dari  titik  utara  ke arah 

timur. 

 

 

A 

B 

b 

a 

E Q 

C 
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Contoh - Contoh perhitungan  

          Berikut ini, dikemukakan beberapa contoh perhitungan   dengan 

menggunakan rumus segitiga b ola  sebagai berikut : 

1. Menghitung arah kiblat kota Makassar : 

       a. Data Makah            :  Lintang       (ϕ )         =  210 25’ U 

                                              Bujur         ( λ )         =  390 50’ T 

       b. Data Makassar       :   Linyang    ( ϕ )          =  050 08’ S 

                                              Bujur        ( λ )          =  1190 27’ T 

       Busur  a  =  900 - (- 50 8’)        = 950 8 

       Busur  b  =  900 - 210 25’      = 68035’ 

       Busur  C =  1190 27’ - 39050’  = 790 37’ 

        Rumus  : 

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                               

           

           Cotan B  =  0,397162096  +  0,016394604                                                                                      

         Cotan   B =   0,4135567 

         Cotan   B  = 670 31’55,67” dihitung dari utara ke barat 

                          = 900  - 67031’55,67” 

                            =  220 28’4,33”   atau  220  28 dihitung dari barat ke utara 
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    Bisa juga menghitung dengan dipersingkat sebagai berikut : 

     

                     =  0,413556702 

                 B  =   67031’55,67   dibulatkan    670 32  dihitung dari utara ke barat   

                     =   900  - 67032’ 

                      =   220 28’4,33” dibulatkan   220 28’ dihitung dari barat ke utar 

 

Bisa juga menghitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Cotan B =  sin a. cotan b : sin C - cos a.cotan C 

              = sin 950 8’x  cotan 680 35’: sin 79037’ - cos 9508’x cotan 790 37’ 

              =  0,413556702 

          B  =  670 31’55,67” dibulatkan    670 32’ dihitung dari utara ke barat 

               =  900  - 670 32’ 

               =  220 28’4,33”  dibulatkan   220 28’  dihitung dari barat  ke  utara   

 

                                                     Gambar nomor 5  

2. Menghitung  Arah kiblat kota Sabang 

      a. data   Makah            :  Lintang          (ϕ )   =   210 25’  U 

T B 

U 

67o 32’ 

22o 28’ 
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                                               Bujur            (λ)    =   390 50’  T 

       b. data   Sabang          :   Lintang         (ϕ )    =   50 54’    U 

                                               Bujur            (λ)     =  950 21’   T    

Busur  a  =  900 -  50 54’       = 840 06’  

Busur  b  =  900 -  210 25’       =  680 35 

Busur C   =  95021’  -  39050’ =  550 31’ 

Rumus : 

Cotan B = Sin a.Cotan b : Sin C- Cos a.Cotan  C 

              = Sin  840 06’ x  Cotan 680 35’ : Sin 550 31’ - Cos 84006’ x  Cotn 550 31’ 

              =  0,402716929 

                       B  = 680 3’52,27”  dibulatkan     680 04’ dihitung dari utara ke  barat 

                            =  900  -  680 04 

                            =   210 56’    dihitung dari barat ke utara 

 

 

                                                   Gambar nomor  6    

  Arah kiblat  kota   Pelabuhan Ratu : 

      a. Data Makah                      :  Lintang      (ϕ )   =   210 25’  U 

                                                       Bujur         ( λ )  =   390 50’ T 

     b.  Data  Pelabuhan Ratu      :  Lintang      ( ϕ )  =   70 03’  S 

T B 

U 

68o 04’ 

21o 56’ 
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                                                       Bujur         ( λ )  =   1060 25’ T 

Busur a    = 900 - ( - 70 03’ )  =  970 3’ 

Burus  b   = 900 -  210
  25’  = 680 35’                                                      

Busur  C  =  1060 25’  -  390 50’  =   660 35’ 

Rumus  : 

Cotan  B  =  Sin a. Cotan b : Sin C  - Coa a . Cotan C 

               =  Sin  970 03 x Cotan 680 35 : Sin 660 35  - Coa 970 03  x  Cotan 660 35’ 

               =   0,477358398 

               =   640 28’55,67:  dibulatkan   640 29’  dihitung dari utara ke barat 

               =   900  -  640  28’55,67 

               =   250 31’ 4,33” dibulatkan  250  31’ dibitung dari barat ke utara.     

   

 

                                                    Gambar nomor  7  

4. Arah kiblat kora Sambas 

     a. Data  Makah        :    Linang       (ϕ )  =  210  25’   U 

                                           Bujur         (λ )  =  390   50       T  

     b. Data Sambas       :     Lintang      (ϕ )  =  010 18’    U 

                                            Bujur        (λ )   =  1090
 18’  T 

T B 

U 

64o 29’ 

25o 31’ 
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     Busur      a =  900  -   010 18’         =  880 42’             

     Busuir     b =  900  -   210 25’      =  680 35’ 

     Busur      C =  109018’- 390 50’  =  690 28’ 

     Rumus  

     Cotan   B  =   Cotan  b. Sin  a  :   Sin  C  -  Cos  a . Cotan  C 

                        =  Cotan 680 35’ x Sin  880 42’ : Sin  690 28’ - Cos 88042’x Cotan   

                            690 28’ 

                        = 0,41023570                                                                                                       

                         = 670 41’ 41,32” dibulatkan menjadi  670 42’ dihitung dari utara  

                             ke barat 

                          =900 -670 41’ 41,3                                                                                         

                           = 22 018’ 18,68:  dibulatkan menjadi  220 18’ dihitung dari barat    

                              ke utara 

 

                                                     Gambar nomor  8 

 

E. PENENTUAN ARAH MATA ANGIN 

              Mata angin yang terpenting, sebagai mata  angin patokan, yang dikenal 

sehari-hari,ada 4 macam. Yakni : Utara, Selatan, Barat dan Timur 

T B 

U 

67o 42’ 

22o 18’ 
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Empat mata angin  lainnya, yang terletak antara  keempat mata angin  patokan itu, 

yang terletak antara keempat mata angin patokan itu, dinamai  : mata angin 

tetangga   yakni : Timur laut, Tenggara, Barat daya  dan Barat laut. 

             Seluruh mata angin, dapat dibeda-bedakan menjadi 32 buah.Suatu peta 

lingkaran yang memuat seluruh arah mata  angin, yang berjumlah 32 buah itu, 

dinamakan  : Peta mayta angin . 

CARA-CARA MENENTUKAN ARAH MATA ANGIN      

             Walaupun  jumlah arah mata angin  lebih dari satu, tetapi  bila telah  

diketemukan salah satu  mta angin  patokan; maka yang lainnya sudah mudah 

mengetemukannya. 

Hal ini disebabkan, antara arah mata angin patokan yang satu  dengan  yang 

berdampingan ,utara bersudut 900. Demikian pula, untuk arah  Barat dan Utara. 

Adapun arah Selatan, merupakan arah berlawanan dengan  Utara dan membentuk 

jarak 1800.  

            Ada beberapa cara  untuk meninjau ( menetukan ) arah mata angin, 

diantaran ya dengan : 

1. Menggunakan Kompas ( Pedoman ). 

             Kompas, merupakan alat yang sangat praktis untuk mengetahui  arah mata 

angin. Kemungkinan besar, kompas  ditemukan  ( dibuat ) untuk pertama kalinya  

oleh bangsa Tionghoa.  Kemudian orang-orang Arab menyebarkannya, saqmpai 

ke  benua Eropah. 

Sekitar tahun 1300,   FLANTO GIOYA. Orang Italia, telah meneyempurnakan 

bentuk kompas itu.  Pada saat sekarang bentuk kompas sudah bermacam-macam 

dan sangat praktis bentuknya, sesuai  dengan fungsinya.  

            Dengan uraian tersebut di aas, dapatlah disimpulkan bahwa alat kompas 

merupakan alat yang cukup praktis  untuk menentukan arah mata angin ( Utara ), 

tetapi arah yang ditunjuk tidaklah teliti. Dengan demikian , alat kompas hanyaklah 
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merupakan alat untuk maksud  “ pertolongn petama “  saja dalam usaha mencari 

arah mata angin. Sedang untuk penentuan arah secara teliti dan “ permanen”, 

umpama arah kiblat untuk bangunan masjid   

tidaklah  tepat bila hanya dengan menggunakan alat kompas saja. 

 2. Petunjuk arah terbit dan terbenam matahari pada tanggal 21 Maret dan 

tanggal 23 September  

          Pada kedua tanggal tersebut, matahari sedang berada di Khattulistiwa ( 

Equator ). Pada saat terbit, tepat di titik Timur dan pada saat terbenam, tepat di 

titik Barat. Garis bagi terhadap arah titik terbit dan terbenam, menunjukkan arah   

Utara dan Selatn. 

3. Menggunakan rasi-rasi bintang  

            Pada malam hari yang cerah, tampak di langit  jutaan bintang-bintang. 

Diantara   

 gugusan bintang itu, ada yang nampak tetap kedudukannya  bila dilihat  dari 

bumi 

            Orang sejak zaman dahulu, khususnya para  pelaut, dalam mencari aah 

mata angin di malam hari, dengan menggunakan   rasi-rasi bintang  tertentu. 

  Rasi-rasi   ( gugusan ) bintang-bintang itu, ada yang dapat memberi 

petunjuk untuk menentukan arah selatan dan ada yang memberi  petunjuk untuk 

mennentukan  arah utara. 

a. Bintang Pari ( Bintang salib ) untuk menentukan arah titik selatan. 

            Rasi bintang  pari ( bintang salib/Zuiderkruis ), terdiri  empat buah 

bintang. Satu di sebelah atas  ( puncak ), satu di sebelah bawah  ( kaki ), dan dua 

berada menyimpang ke kiri dan ke kanan .               
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Bila dari bintang di atas ditarik garis ke bintang yang di bawah, kemudian bintang 

yang berada  menyimpang juga ditarik garis lurus, maka akan Nampak  gambar “ 

salib”. 

Garis lurus dari bintang yang di atas , kemudian memotong bintang yang di 

bawah, terus memoyong ke horizon , menunjukkan titik  selatan  tempat   si 

peninjau. 

b. Bintang  Biduk untuk menentukan   arah titik utara 

         Rasi bintang biduk, terdiri dari tujuh bintang. Letaknya, di sebelah utra,    

 Bila antara bintang-bintang itu dihubung-hubungkan dengan garis sedemikian 

rupa, maka akan nampak seperti dua bintang  pada bagian buritan biduk itu  

dengan horizon, menunjukkan arah titik Utara. 

          Cara-cara menentukan arah dengan pertolongan rasi-rasi bintang  tersebut, 

sesungguhnya tidaklah sempurna menunjukkan titik Selatan dan Urata. Tetapi 

telah dapatlah dikatakan memadai, bila rasi-rasi bintang itu, letknya tidak terlalu  

rendah ke horizon.             

4. Menggunakan Bayangan Tongkat. 

         Cara ini, walaupun tradisional merupakan cara yang paling teliti, bila 

dibandingkan  dengan cara-cara tersebut di atas, asalkan letak tongkat dan lantai/ 

alasnya memenuhi syarat. 

a. Pada tempat yang  datar, sedatar air, yang kena sinar matahari langsung di 

tengah hari, dibuat lingkaran-lingkaran sekitar dua atau tiga lingkaran 

dengan titik pusat yang sama (satu). 

  Tempat yang datar ini,  dapat juga berupa : papan atau triplex, 

asalkan  ditaru ditempat yang yang terkena sinar matahari langsung di 

tengah hari dan  diletakkan secara baik, serata air. 
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b.   Tongkat, atau semacamnya  yang penting lurus, tidak terlalu besar; cukup 

bila bergaris tengah sekitar  1  Cm ; ujung di atas tidak terlalu lancip, 

tetapi juga tidak terlalu tumpul ), dipancamgkan pada titik tengah 

lingkaran tadi secara tegak lurus  betul. Untuk mengetahui dan mengatur 

datarnya lantai dan tengaknya tongkat, Dapat digunakan  “ Water pas “ 

dan “unting-unting” yang  biasa dipakai oleh tukang batu. 

c.  Perhatikanlah mulai sekitar  pukul 10.00 atau pukul 11.00 pagi sampai 

sekitar pukul 14.00  atau pukul 13.00 siang. Pada sekitar pukul 10.00 atau 

pukul 11.00 pagi, bayangan tongkat bila ujungnya menyentuh  lingkaran 

yang sebelah barat, diberi tanda titik  tidak terlalu besar ( tebal ) . 

  Kemudian pada sekitar pukul 13.00 atau pukul 14.00, bayangan 

ujung tongkat  akan menyentuh bahagian  lingkaran yang sebelah timur . 

Setiap ujung banyangan tongkat yang menyentuh  persis  lingkaran, 

berilah tanda titk yang jelas, tetapi tidak terlalu besar. 

d. Kedua  titik, bekas sentuhan ujung banyangan  tongkat di lingkaran yang 

sama, dihubungkan dengan garis yang lurus.    

  Karena  masing-masing lingkaran memiliki dua titik bekas 

sentuhan bayangan ujung tongkat, maka bila masing-masing  titik 

dihubungkan dengan garis lusur, akan terjadilah garis-garis yang sejajar.   

Garis yang sejajar ini, menunjukkan arah titik  Timur dan titik Barat yang 

tepat dan teliti. 

 e.  Pada garis   lurus yang menunjukkan titik timur dan titik barat tadi, dibuat 

garis tegak 900. Garis ini, menunjukkan arah titik Utara dan titik Selatn 

tepat. 

           Pada saat memberi  titik dan menaerik garis, alas dan tongkat sama 

sekali tidak boleh  bergerak atau goyang.   Sebab bila bergerak, maka 

datarnya  alas dan tegaknya tongkat akan berobah.  Olehnya itu 

disarankan, bila kedua titik  pada satu lingkaran telah diperoleh , agar 
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segerak  dibentangkan  benang yang  melintas luus atau sejajar dengan 

garis  penghubung kedua titik itu.  

 

F.  PENERAPAN DERAJAT ARAH KIBLAT 

          Bila arah kiblat untuk suatu tempat   telah diperoleh   besar derajatnya, 

maka penerapannya, terlebih dahulu diharuskan menentukan arah titik mata ngin 

secara tepat. Setelah arah mata angin di peroleh secara tepat, barulah derajat arah 

kiblat dapat diterapkan. 

           Umapamanya :  tempat  P  derajat arah kiblatnya = 200   dari barat ke utara, 

atau 700   

Cara penerapannya sebagai berikut : 

1. Tentukan, salah satu titik arah mata angin. Dalam hal ini, titik Utara atau titik 

Barat, dengan menggunakan bayangan tersebut seperti tersebut di atas. 

2.  Setelah titik barat atau utara di peroleh, lalu ukurlah  dengan bantuan  busur, 

secra teliti dan benar. Garis lurus yang memotong  angka 00  -  1800, berhimpit 

dengan garis lingkaran yang menunjuk  ke arah titik Timur dan titik Barat . 

3. Tentukan angka yang tepat pada busur itu, derajat arah kiblat kota P yang telah 

diketahui tadi. Yakni, 200  dari Barat ke Utara. 

4. Berilah titik   pada angka  200  dan pada titik lingkaran busur yang garis  

lurusnya berhimpit dengan garis lurus yang menunjuk arah titik Timur dan titik 

Barat. 

5. Angkatlah busur itu kemudian hubungkan kedua titik yang baru di buat itu, 

dengan lurus. Dan garis lurus inilah, letak arah kiblat kota P tersebut. 

             Setelah garis ke arah kiblat  diperoleh, maka tali benang atau 

semacamnyayang telah dipersiapkan segera di tarik lurus dan sejajar dengan 

garis ke arah kiblat itu.Dan untuk pengamanan garis  arah kiblat  tersebut,  ada 
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baiknya dipancangkan papan atau semacamnya yang kuat dan lurus secara 

sejajar. Kemudian dibuat garis siku-siku  pada  garis  arah kiblaat itu untuk  

arah dinding  masjid bagian depan dan bagian belakang, sehingga  dengan 

demikian, shaf  masjid  akan terpelihara arah kiblatnya .  . 

            Cara  seperti ini, dapat juga dilakukan untuk menguji  arah kiblat suatu 

masjid yang telah ada,di samping cara pengujian melalui penerapan waktu 

bayangan benda tegak lurus ke arah kiblat masjid yang telah ada, maka yang 

perlu diperiksa  adalah dinding masjid sebelah kiri atau kanannya ( untuk di 

Indonesia dinding bagian utara  atau selatan). Bila arah kiblatnya benar, maka 

tidak akan membentuk sudut dengan  garis arah kiblat  yang di ujikan.       

  G. BAYANGAN ARAH KIBLAT 

           Sudut arah kiblat  suatu tempat yang telah diketahui  besar 

derajatnya, dapat dijadikan salah  satu bahan data untuk mengetahui pada 

tangal tertentu  dan jam tertentu suatu benda tegak lurus di tempat itu yang 

berdiri tegak di tempat datar, bayangannya mengarah persis ke  arah kiiblat.  

Jadi,  bagi masjid yang arah kiblatnya benar, maka  pada jam tertentu  tersbut, 

bayangan dinding utara /selatan bagian bawahnya ( untuk daerah  semisal 

Indonesia), akan sejajar dengn bayangannya. Artinya, antara jarak ujung barat 

dinding   utara/selatan bagian bawah dengan bayangan yang paling barat, 

akan sama persis dengan jarak ujung  timur dinding utara/selatan bagian 

bawah dengan bayangan dinding timur.  Sekiranya ujung barat antara bagian 

dinding utara/selatan menjadi berjarak satu meter, maka untuk yang timur 

juga  berjarak satu meter.    

      Untuk mengetahui pada pukul  berapa bayangan benda tegak tersebut 

mengarah ke arah  kiblat, maka yang harus diperhitungkan adalah pada saat  

bertemunya matahari pada hari itu dengan lingkaran vertical Ka’bah( Makah ) 

untuk tempat itu. Ini berarti, azimuth Makah dengan azimuth matahari, persis 

sama besar derajatnya. 
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            Untuk mengetahui pada pukul  berapa posisi yang demikian ini 

terjadi, maka haruslah   terlebih dahulu  diketahui  besar derajat  sudut waktu  

matahari pada saat itu. 

Selanjutnya perhatikan   gambar  berikut. 

 

                                               Gambar nomor 12   

         Dalam gambar ini, tempat peninjauan berada di  R yang berlintang selatan. 

Sudut arah kiblat tempat R ialah sebesar  sudut BRKb daeri barat ke utara atu 

sudut  URKb dari utara ke barat. Dengan demikian, maka lingkaran vertical  

Makah adalah  Z - E2 - N. 

          Lintasan matahari (  M1 --  M  -  M2  )  dalam gambar ini, berada di utara  

Khattulistiwa ( Equator )  ( E - E1 - E2 - B - Q ). Dalam melintas, matahari pada 

suatu saat akan berada di titik M, yang merupakan pertemuannya, dengan 

lingkaran vertical Makah, maka bayangan benda tegak  di tempat R mengarah 

persis ke arah Makah  sedang pada saat  mtahari berada di titik M2, jadi pada saat 

malam hari, sebab  matahari berada di bawah horizon  ( U- Kb - B - S), dengan 

sendirinya bayangan benda  dimaksud tidak ada.   

S U 

Z E 

M1 

Ku 

M3 N 

KS 

Q 

Kb 

M 

M2 
B 

Eb R 
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          Untuk mengetahui  pukul berapa  matahari  berada di titik M, maka terlebih 

dahulu  haruslah diketahui  besar sudut  matahari  di titik  M tersebut. 

          Tidak disetiap saat dan tempat, matahari melintas  di lingkaran vertical 

Makah. Dalam hal ini, ada tiga faktor yang menentukan terjadinya lintasan 

matahari  di siang hari pada lingkaran vertical Makah. Yakni : Derajat  deklinasi 

matahari pada hari  itu, derajat lin   tang tempat yang bersangkutan dan derajat 

arah kiblat tempat tersebut yang dihitung dari utara ke barat/timur , yang dapat  

juga disebut  dengan sudut azimuth arah kiblat. 

        Dengan  adanya  persyaratan  tiga factor tersebut, maka : 

1. Apabila harga mutlak deklinasi matahari lebh besar dari harga mutlak  hasil 

pengurangan  900 dengan sudut azumut arah kiblat benda yang mengarah ke arah 

kiblat. 

   Umpama  : 

   Deklinasi matahari  =  230 10’ 

Sudut azimuth arah kiblat tempat itu ( dalam gambar nomor     adalah U  -  Kb.)  =  

680 30’ 

 Maka     ( 900  -   680 30’   =   210 30’ )   Karena natahari   pada hari itu  tidak 

terjadi  bayangan benda  tegak mengarah ke kiblat karena deklinasi mnatahari 

lebih  besar dari  azimuth  arah kiblat yang dihitung dari barat ke utara. 

2. Apabila harga mutlak deklinasi matahari  sama besarnya dengan harga mytlak  

lintang tempat, maka pada hari itu tidak akan terjadi  bayangan benda yang tegak 

lurus mengarah ke kbilat. Sebab,  pada saat yang demikian  ini matahari  melintas 

di lingaran vertikal  Makah bertepatan  di titik azimuth, yakni bila harga 

deklinnasi   berlawanan dengan harga lintang; dan di  titik nadir ( tengah malam ) 

bila harga antara keduanya  bersamaan. 

           Atas  dasar kesetntuan-ketentuan ini, maka apabila pada tanggal  tertentu di 

suatu tempat  bayangan benda  mengarah ke kinlat , maka di tempat lain belum 

tentu hal tersebut terjadi.    
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 RUMUS BAYANGAN ARAH KIBLAT 

RUMUS  I 

                   Sin  B    = Sin b. Sin  A : Sin   a 

                   Cotan  C  = tan   

RUMUS   II 

                   Cotan  B              =   Cos  , tan  A 

                    Cos   ( C  -   P )  =   Cotan a tan b Cos P  

Keterangan rumus  : 

A = Sudut Azimuth arah kiblat  = Arah ikiblat dihitung  dari utara ke barat/Timur. 

B = sudut M, yakni sudut yang dibentuk oleh busur  Ku M dengan ZM  ( lihat 

gambar nomor  11 di atas ) 

C=Sudit waktu matahari pada saat matahari melintas di lingkaran vertical Makah    

    .Dalam  gambar  nomoir 11 sudut yang dibuat oleh  busur  Z Ku dengan  M Ku 

a. =  Busur yang berhadapan dengan sudut A. yakni busur antara  Kutub utara  

dengan matahari  diukur sepanjang  lingkaran deklinasi/lingkaran waktu. Besar 

sudut ini = 900  - deklinasi matahari. Dalam ganbar nomor 11 adalah busur  Ku M   

 b  =  Busur yang berhadapan dengan sudut B. Yakni busur antara  kutub  utara 

dengan   Zenith. Besar  sudut ini = 900  -  lintang tempat. Dalam gambar nomor  

11 adalah  busur Ku Z. 

  P   =   Sudut penolong  yang memenuhi  syarat. Busur derajat  sudut P ini dapat 

dihitung dengan memakai rumus :  Cotan P  = Cos b. tan A.   

          Untuk rumus I, Gmbar yang dipakai sebaiknya seperti model gambar nomor 

11 di atas dengan menyesuaikan data dan lambang  rumus yang seperlunya. Yang 
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perlu mendapat  perhatian dari gambar nomor 11  dalam hubungannya  dengan  

penyesuaian  lambang rumus 1 tersubut adalah segitiga bola  Z Ku M. Titik z 

adalah    titik A  ( menurut rumus), Titik M adalah titik B  ( menurut rumus ) dan 

titik Ku adalah titik C   ( menurut rumus ). Kemudian, disesuaikan busur - 

busurnya  (  gambar a dan b ) 

          Sudut B yang diperoleh  dari rumus, sesuai dengan  gambar, masih harus 

dicari suplementasinya. Sebab derajat sudut yang diperlukan dalam rumus  

berikutnya adalah suplementasi dari sudut B tersebut. Yakni 1800 dikurangi 

derajat sudut B yang diperoleh oleh rumus tersebut.  Dalam kaedah  geniometri 

dinyatakan, bahwa sebuah sudut  bila ditambah dengan  suplementasinya  = 1800, 

sedang bila  ditambah dengan  Komplementasinya = 900.    

 .       Adapun dengan  penyelesaian  rumus  II, umumnya dengan menggunakan 

gambar yang menenpatkan titik zenith pada titik pusat  bola langit. Jadi 

pandangan pada  bidang  horizon yang membentuk lingkaran dilihat dari atas  titik 

zenith. Sekiranya data yang ada  weperti data  untuk gambr  nomor 11, maka 

gambar untuk rujmus II ini, seperti berikut : 
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Gambar nomor   12 

             Perbandingan gambar nomor 12 ini dengan gambar nomor 11  khususnya  

segitiga bola  Z Ku M. Segitiga bola ini  dibuat  oleh perpotongan sudut Azimuth  

kiblat/Makah,  lintasan matahari  ( T1  M1 M  E1   ) dan lingkaran waktu / 

lingkaran deklinassi  matahari pada saat  matahari berada di lingkaran  vertical 

Makah ( lingkaran  waktu dalam hal  adalah  Ku  M  E2 Ks ). Karena lintasan  

matahari dalam gambar nomor 12 ini  berada di utara khattulistiwa  (TE1 E2 B ), 

maka berarti   deklinasi matahari  pada saat itu berada di uatara. Sedang lintang 

tempatnya adalah  selatan. Saat kulminasi  hati itu terjadi ketikan matahari berada 

di titik  M1. Oleh karena itu, bayangan   benda  tegak menuju ke kiblat, terjadi 

sesudah saat kulminasi, yakni ketika berada di M 

           Baik dalam gambar nomor 11 maupun nomor 12, deklinasi matahari pada 

saat matahari  berada di titik M  adalah sebesar busur  M E2. Untuk mengertahui 

deklinasi pada pukul berapa  yang dikutip dari Ehpemeris/Almanak Nautika , 

maka tentunya secara tepat  sulit dinyatakan, sebab belum dihitung secara teliti. 

oleh karena itu, dianjurkan perhitungan itu dilaksanakan  dua  kali, yakni 

perhitungan pertama dengan  memperkirakan ( menaksir )  jam  tertentu  ( yang 

dalam gambar  di atas pada jam  antara  pada saat kulminasi  dengann terbenam ) 

T U 

Z 

Kb 

M1 

Ku 

M3 N 

T1 

Q 

M 

E1 

Z 

E2 

B1 
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dan perhitungan  kedua  adalah  setelah  jam  pada perhitungan pertama  diketahui 

jamnya.  Denagn dasar angka  Jam bayangan  mengarah ke kiblat yang di peroleh  

dari perhitungan  pertama itu, digunakan sebagai  jam yang lebih  mendekati 

kebennarannya bila hasilnya misalnya  pukul 16.30 bayangan benda mengarah ke 

kiblat, Maka pukul 16.30  ini dipakai untuk mengutip data deklinasi yang 

kemudian  dipakai untuk bahan perhitungan  Pada perhitungan kedua. Hasil dari 

kedua perhitungan ini, yang lebih teliti adalah perhitungan yang kedua. Barulah 

perhitungan kedu  dapat diangap  tidak perlu dilakukan, bila jam  yang dipakai 

untuk mengutip data deklinasi tersebut hasilnya  tifdak terlalu jauh berbeda 

dengan jam yang  dihasilkan  oleh hitungan pertama tersebut. Langkah yang 

sangat  menolong sebelum menghitung, adalah membuat gambarnya. ( Syuhudi 

Ismail ,  `1990, hal. 133 -  138 )   

Contoh menghitung Bayangan Arah Kiblat. 

Pada pukul berapa bayangan benda tegak lurus  di Makassar  mengaarah ke kiblat  

pada tanggal  1 September 2012 M   ? 

Penyelesaian dengan menggunakan rumus I 

         Berdasarkan dengan gambar berikut ini, maka dapat ditaksir bayangan arah 

kiblat akan terjadi pada pukul 14.00 WITA. Dengan demikian, pengutipan angka 

deklinasi matahari  pada pukul  14.00 WITA ( 06.00 GMT ) 

Data  :  a. Lintang tempat  =   50 8’  S            d. Deklinasi matahari = 80 07’ 01” 

              b. Bujur Tempat   =  1190 27’ T        e. Perata waktu ( e )   =  0j 0m
 03d 

              c.  Bujur Daerah    =  1200   WITA 

 Perhatikan segitiga bole Z M Ku  (dalam rumus disebut segitiga  bola).  Maka : 

       Sudut   A        =  670 31’ 

        Busur    a       =  900   -  80 07’ 01”             =810 52’ 59” 

        Busur    b       =   900  - ( - 50 8’  )               = 950 8’ 

        ( b + a  )     =   0 8’ +  81052’59”   =  880 30’ 29,5” 



109 

 

  

 

         =    ( 950 8’ -   810 52’59”  =  - 60 37’ 30,5” 

 

R U M U S 

                             Sin   B  =   Sin  b. Sin  A :  Sin  a. 

                       Cotan    C=  tan (  B- A ). Sin  : Sin   ( b - a ) 

R u m  u s  

                             Sin   B   =  Sin b. Sin   A  : Sin a 

                             Sin   B   =  Sin  850 8’x Sin 670 31’ : Sin  810 52’ 59” 

                                           =   0,929597611 

                                      B   =   680 22’ 19,84”           

      Suplementasi sudut B  =  1800 - 680 22’ 19,84” 

                                           =  1110 37’ 40,1” 

   ( B - A )  =  1110 37’ 40,1” - 670 31’ 

                                           =   220 03’20,05”  

R u m u s   :                           

 Cotan C=Tan  

                  = Tan 22003’20,05” x Sin 88030’29,5” :  Sin 6037’30,5” 

                  =  3,510505709 

      C  = 15054’0,33” x 2 

              C  =  31048’0,66”  : 15 ( dijadikan jam )    =  02j 07m12d 

Kulminasi Atas matahari 

 12j - - e   --→  12j   -   0j  0m  03d                                             =  11j 59m 57d + 

                                                                                      14j 07m 09d  + 

Penyesuaian dengan WITA  

 1200  -  119027’  =  00
 33’ : 15 ( dijadikan jam )     =    0j  02m12d  + 
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                                                                                       14j  09m 21d 

Jadi  pada tanggal 1 September 2012, bayangan benda tegak lurus di Makassar  

mengarah ke kiblat  ( Makah ) terjadi pada pukul  14.09.21. 

 

 

                                    Gambar nomor   13 

Contoh di atas adalah bayangan benda  tegak  ke arah kiblat ( Makah ) yang 

terjadi setelah  kulminasi. Berikut ini sebuah contoh unuk yang terjadi sebelum 

kulminasi. 

 Pada pukul berapa bayangan benda yang tegak lurus di Makassar  mengarah  ke 

kiblat ( Makah ) pada tanggal 10 Nopember 2012 ? 

Perhatikan gambar berikut, maka diperkirakan  ( ditaksir ) saat banyngan benda 

tegak ke arah kiblat pada pukul 09.30  WITA atau ( pukul 01.30 GMT ) maka data 

deklinasi dikutip pada pukul ini. 

 Data  : a. Lintang tempat   = 50 8’ S            d.  Deklinasi  matahari  = - 17012’07”                

             b. Bujur tempat      =  1190 27’ T     e.  Perata waktu ( e )     =    0j 16m 07d 

              c. Bujur daerah     =  1200  WITA   
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Perhatikan segitiga bola ZMKu yang dalam rumus dinyatakan sebagai segitiga 

bola . 

Sudut         A      =   670 31’ 

 Burus        a       = 900  -  ( - 17012’07” )  = 107012’07” 

 Burus        b       = 900  -  ( -  50 8’         )  =  950 8’ 

 

        ( b + a  )     =   0 8’ +  107012’07”   =  1010 10’ 35” 

         =    ( 950 8’ -   1070 12’07”  =  - 60 02’ 35” 

R U M U S 

                             Sin   B  =   Sin  b. Sin  A :  Sin  a. 

                       Cotan    C=  tan (  B- A ). Sin  : Sin   ( b - a ) 

R u m  u s  

                             Sin   B   =  Sin b. Sin   A  : Sin a 

                             Sin   B   =  Sin  950 8’x Sin 670 31’ : Sin  1070 12’ 07” 

                                           =   0,963378378 

                                      B   =   740 26’ 45,77”         

      Suplementasi sudut B  =  1800 - 740 26’ 45,77” 

                                           =  1050 33’ 44,2” 

   ( B - A )  =   (1050 33’ 14,2” - 670 31’ 

                                           =   190 01’7,1”  

R u m u s   :                           

 Cotan C=Tan  

                  = Tan 19001’7,1” x Sin 101010’35” :  Sin - 6002’35” 

                  =  -  3,21208262 

                  = - 17017’ 33,52 x 1800”  



112 

 

  

 

    C   =   162042’ 26,4” x 2 

            C  =  325024’52,9”  : 15 ( dijadikan jam )    =  21j 41m40d 

Kulminasi Atas matahari 

 12j - - e   --→  12j   -   0j  16m  07d                                             =  11j 42m 53d + 

                                                                                         33j 25m 33d  + 

Waktu sehari semalam                                                 = 24j              - 

                                                                                         09j  25m 33d   

 Penyesuaian dengan WITA  

 1200  -  119027’  =  00
 33’ : 15 ( dijadikan jam )        =   0j  02m12d  + 

                                                                                         09j  27m 45d 

Jadi  pada tanggal 10 Nopember 2012, bayangan benda tegak lurus di Makassar  

mengarah ke kiblat  ( Makah ) terjadi pada pukul  09.27.45. 

 

 

                                                Gambar nomor 14 
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                                              B A B   VII  

                                       WAKTU  SHALAT 

 

A.  MASALAH WAKTU 

      Penentuan awal waktu  shalat merupakan bagian dari  ilmu falak  yang 

perhitungannnya ditetapkan  berdasarkan garis edar  atau penelitian posisi 

matahari terhadap bumi ( Agafi, Mukri  2002 :53 ).Oleh karena itu, menghisab 

waktu shalat pada dasarnya adalah menghitung kapan  matahari  akan menenpati 

posisi tertentu yang sekaligus menjadi petunjuk  waktu shalat, yaitu pada saat 

tergelincir,Saat membuat bayang-bayang sama panjang  dengan bendanya, saat 

terebenam,Saat hilangnya  megah merah,saat terbitnya fajar dan saat terbit. 

Sehubungan dengan itu, saat matahari berkulminasi  (mencapai titik puncak) 

seringkali juga dijadikan  pedoman dalam menghisab setiap awal waktu dan akhir 

waktu. Begitu juga dengan persoalan   berapa lama waktu yang perlukan oleh 

matahari untuk bergerak dari titik  kulminasi  sampai kepada posisi awal atau 

akhir waktu shalat yang dicari,semuanya akan  dipelejari dan ditelaah  dalam ilmu 

hisab ( Munawar, Muslih, 1996 : 1 )  

           Adapun yang dimaksud dengan  waktu-waktu shalat disini adalah 

sebagaimana yang biasa diketahui  oleh masyarakat, yaitu waktu-waktu shalat 

lima waktu, yakni : Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya dan Subuh digunkan waktu 

imsyak, terbit matahari, dan waktu Dhuha 

            Hanya saja waktu-waktu shalat  yang ditunjukkan  oleh al-Qur’an maupun 

hadis  Nabi hanya berupa  fonomena alam, yang kalau tidak menggunakan ilmu 

falak, tentunya  akan mengalami kesulitan dalam menentukan  awal waktu shalat. 

Untuk menentukan awal waktu dzuhur misalnya, kita  harus  keluar rumah  

melihat matahari berkulminasi. Demikian pula untuk menentukan  awal waktu 
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Ashar kita harus  keluar rumah dengan   membawah tongkat kemudian mengukur 

dan membandingkan dengan Panjang bayang-bayang tongkat itu dan seterusnya 

           Karena perjalanan semu matahari itu relative tetap, maka untuk posisi  

matahari  pada awal waktu-waktu  shalat   setiap hari sepanjang  tahun mudah 

dapat diperhitungkan. Dengn demikian orang yang akan melaksanakan shalat 

pada  awal waktunya menemui  kemudahan 

           Disisi lain karena  shalat itu tidak harus  dilaksanakan  sepanjang 

waktunya, misalnya waktu dzuhur tidak hrus dilaksanakan  dari pukul 12  

sammpai pukul 15. Terus menerus, melainkan  cukup dilaksanakan pada sebagian 

waktunya saja, berbeda dengan puasa  ramadhan yang biasanya dilaksanakan  

sebulan penuh, maka sudah menjadi kesepakatan bahwa  watu pelaksanaan shalat 

itu cukup  berdasarkan hasil hisab   ( Muhyiddin khazin, 2004 :  81 ) 

B.  WAKTU-WAKTU  SHALAT MENURUT DALIL-DALIL SYAR’I 

         Di dalam al-Qur’an  terdapat beberapa ayat yang menyebutkan  waktu shalat 

secara umum, yaitu beberapa   ayat berikut : 

1. Firman Allah dalam surat  an - Nisa ayat 103 

 

 Artinya :  Sesungguhnya shalat itu   adalah kewajiban yang ditentukan  waktunya 

atas orang-orang yang beriman.   ( an- Nisa , ( 4  ) ; 103 ) 

         Allah tidak menjelaskan  secara gamblang waktu-waktu shalat fardhu 

terdebut . Al-Qur’an hanya mengisyaratkan sedangkan penjelasan yang lebih 

terperinci tentang waktu-waktu shalat itu di peroleh dari  hadis Nabi saw. 

Ayat-ayat  Qur’an yang mengisyaratkan adanya waktu-waktu  shalat Dzuhur, 

Ashar,Magrib, Isya dan Subuh  adalah sebegai berikut : 

2. Firman Allah dalam  surat  Hud  ayat 114. 
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Artinya  : Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang ( pagi dan malam ) dan 

pada bahagian peemulaan dari pada malam. Sesungguhnya  perbuatan-perbuatan 

yang baik  itu menghapuskan  ( dosa )   perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah 

peringatan  bagi orang-orang   yang ingat. ( Hud  ( 11) : 114 ) 

3. Firman Allah dalam surat  al-Isra’ ayat  78 

 

Artinya : Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam 

dan (dirikanlah pula shalat ) subuh. Sesunguhnya shalat subuh itu disaksikan         

( oleh Malaikat ).  ( al -Isra’ (17) : 78 ) 

4. Firman Allah dalam surat Taha ayat 130. 

 

Artinya : Maka sabarlah karena  apa yang mereka katakan dan bertasbihlah 

dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelim terebanamnya dan  

siang   hari, supaya kamu merasa senang.  ( Taha (20) : 130 )  

        Diantara hadis Nabi yang menerangkan tentang waktu-waktu shalat adalah 

hadids yang diriwyatkan  oleh  Ahmad An-Nasaiy dan At-Tarmizdy dari Jabir  ibn  

Abdfullah  r.a  sebagai berikut : 
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عن جابر ابن عبـــدالله رضي الله عنـه قال ان النبــي صلى الله عليه وســـــلم جاءه جبريل 

عليه السلام فقال له, قم فصله فصلي الظهر حتي زالت الشمس ثم  جاءه العصر فقال : قم  

شئي مثله  ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله   فصله فصلي العصر حين صار ظل كل

فصلي المغر حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله فصلي العشاء حين غاب  

الشفق ثم جاءه, الفجر فقال : قم فصله فصلي الفجر حين برق الفجر اوقال سطع الفجر, ثم  

شيئ مثله ثم جاءه   جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله فصلي الظهر حىن صار ظل كل

العصر فقال : قم فصله فصلي العصر حين صار ظل كل شيئ  مثله ثم جاءه المغرب وقتا  

واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او غال ثلث اليل , فصلي العشاء 

ثم جاءه حين اسفر جدا فقال : قم فصله فصلي الفجر ثم قال مابين هذين الوقتين وقت  

 احمد والنساء والترمذي( )رواه

Artinya  : “Bahwasanya Jibril datang kepada Nabi SAW. lalu berkata kepadanya : 

“Bangun  dan bershalatlah”, maka Nabipun bershalat dhuhur  di ketika telah 

tergelincir matahari. Kemudian datang pula Jibril  kepada Nabi pada waktu Ashar 

lalu berkata : “Bangun  dan bershalatlah “ , maka Nabi  bershalat di ketika 

bayangan segala sesuatu itu  menjadi panjang dirinya. Kemudian Jibril datang 

pulakepada Nabi pada waktu magrib, lalu berkata : “Bangun dan shalatlah” maka 

Nabi  bershalat magrib, diwaktu telah terbenam matahari  Kemudian Jibril  datang 

pula waktu Isya  serta berkata : “Bangun dan bershalatlah”, maka  Nabi bershalat 

Isya di waktu telah hilang mega-mega  merah  di ufuq barat. Kemudian datang 

pula Jibtil pada waktu suhuh , di ketika telah cemerlang fajar. Pada keesokan 

harinya Jibril datang lagi untuk shalat dzuhur , Jibril berkata : “Bangun dan 

bershalatlah”, maka Nabi bershalat dzuhur di ketika bayangan segala sesuatu telah 

menjadi sepanjang  dirinya .Kemudian Jibril datang lagi pada waktu ashar  lalu 

berkata : “Bangun dan bershalat  ashar di ketika telah jadi bayangan segala 

sesuatu dua  kali sepanjang dirinya. Kemudian datang lagi Jibril pada waktu 
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magrib pada waktu beliau datang kemarin juga. Kemudian datang lagi  pada 

waktu Isya di ketika telah berlalu separuh  malam atau sepertiga malam, maka 

Nabipun bershalat Isya. Kemudian datang lagi Jibril di waktu telah bersinar benar, 

lalu berkata :  “Bangun bershalatlah”, maka Nabipun  bangun dan bershalat subuh. 

Sesudah itu berkata Jibril : “waktu-waktu  dianatara  kedua waktu itu  itulah 

waktu shalat”.  ( Al-Muntaqa 1 : 201 

C.KEDUDUKAN MATAHARI PADA AWAL WAKTU SHALAT 

        Dari  keterangan hadis-hadis Nabi dapat dirinci ketentuan waktu-waktu  

shalat sebagai berikut : 

1. Waktu Dzuhur. 

      Waktu dzuhur dimulai sesaat mtahari  terlepas dari titik kulminasi atas, atau 

matahari terlepas dari meridian langit 

       Mengingat bahwa sudut waktu  itu dihitung dari meridian , maka ketika  

matahari di meridian  tentunya mempunyai sudut waktu 00 dan pada saat itu 

waktu menunjukkan  pukul 12 menurut waktu matahari hakiki. Hal demikian ini  

tanpak pada peralatan tradisional  yang dipasang di depan masjid bahwa bayangan  

paku yang ada padanya  menunjukkan pukul 12. 

        Pada saat itu waktu pertengahan  belum tentu menunjukkan  pukul 12 

melainkan kadang masih kurang atau bahkan sudah lebih dari pukul 12 tergantung 

nilai  equation of time ( e )   

         Oleh karenanya, waktu pertengahan  pada saat matahari berada di meridian    

( Meridian Pas ) dirumuskan dengan  MP = 12 - e. Sesaat setelah waktu  inilah 

sebagai permulaan waktu dzuhur menurut waktu pertengahan  dan waktu itu pula 

sebagai pangkal hitungan waktu untuk waktu-waktu shalat lainnya. 

2. Waktu Ashar  

        Ketika matahari berkulminasi atau berada di meridian ( awal waktu dzuhur )   

benda yang berdiri tegak lurus di permukan bumi belum tentu memiliki bayangan. 
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 Bayangan itu akan   terjadi manakala harga lintang trmpat   (  p  )   dan harga 

deklinasi  matahari   (  d  )  itu berbeda.       

           Panjang bayangan yang terjadi pada saat  matahari berkulminasi adalah 

sebesar tan ZM, dimana ZM adalah jarak sudut antara zenit dan matahari  ketika 

berkulminasi sepanjang meridian, yakni  ZM =  (  p - d   ) ( jarak antara zenith dan 

matahari sebesar harga mutlak lintang tempat  dikurangi dengan  deklinsi 

matahari)        

            Pada hal waktu ashar   dimulai ketika bayangan matahari  sama  dengan 

baynngan benda yang berdiri tegak lurus, artinya apabila pada saat  matahari  

berkulminasi  atas ,matahari  membuat bayangan senilai 00 ( tidak ada bayangan ) 

maka awal waktu ashar   dimulai sejak  bayangan matahari  sama panjang  dengan 

benda yang  berdiri tegak,. Tetapi  apa bila  pada saat matahari berkulminasi 

sudah mempunyai bayangan  sepanjang benda tegak  lurus , maka awal  waktu 

ashar  dimulai sejak panjang bayngan  matahari itu dua kali  panjang  benda yang 

berdiri  tegak. 

            Oleh karena itu kedudukan matahri atau tinggi matahri pada posisi awal 

waktu Ashar itu dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertical  (h )  dirumuskan  

: 

            

                            = Harga mutlak 

                                p        = Linang tempat  

                                d        = Deklinasi 

Pada gambar di bawah ini, AB adalah panjang tongkat yang dipancangkan di 

permukaan bumi. Sedangkan BAZ adalah arah  azimuth dan CAM adalah arah 

matahari ketika  berkulminasi, sehingga BC adalah panjang bayangan  tongkat 

ketika  matahari  berkulminasi yang panjangnnya  tan ( p - d ) . 

Cotan  h  = tan  + 1   
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      CD panjangnya sama dengan  AB yang nilainya  1 (satu) sehingga waktu  

Ashar dimulai ketika bayangan tongkat itu  sepanjang BD yakni sepanjang 

bayangan  ketika matahari berkulminasi dfitambah panjang tongkat  atau 

dirumuskan dengan  tan ( p - d ) + 1.      

       Dengan demikian, ketika matahari pada posisi sedemikian  rupa sehingga 

membentuk bayangan sperti ini, apabila dilihat dari permukaan bumi akan 

membentuk suatu sudut yang diapit oleh arah yang menuju ke ufuk dan arah yang 

menuju ke matahari, yang dalam gambar  di bawah ini,   adalah sudut D itulah 

sehingga  matahari ketika  awal waktu Ashar, yang  dirumuskn dengan  : cotan h 

= tan ( p - d ) + 1                                                

 

Gambar nomor 1 

 Z   =   Senit. 

M  =   Posisi matahari ketika berkulminasi 

AB  =   Panjang tongkat 

BC  =   Panjang bayangan tongkat  ketika matahari berkulminasi 

CD  =   Panjangnya sama dengan  AB 

BD  =  panjang bayangan pada waktu  awal Ashar 

D  =  Sudut tinggi matahari               . 

   

3. Tinggi matahari awal waktu Mahgrib dan akhir waktu Subuh 

D 

Z M  M 

A 

B 
C 
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        Tinggi matahari  awal waktu magrib sama dengan tinggi matahari akhir 

subuh. Perhatikan gambar  nomor  2 a dan 2 b di bawah ini  

 

 

 

________________________________________________________  

 

Gmbar 2 a merupakan posii matahari sedang terbenam di ufuk barat. Kedaan 

seperti ini menunjukkan dimulainya waktu shalat magrib. 

         Gambar 2 b memeprlihatkan  posisi matahari sedang terbit di ufuk timur. 

Kedaan seprti ini menunjukkan berakhirnya waktu shalat subuh. 

          Matahari terbenam atau terbit adalah keadaan dimana piringan atas              

“ matahari yang terbit” bersentuhan dengan “ ufuk yang terlihat” . 

          Setiap data benda langit yang terdapat pada  almanak-almanak astronomis 

yang dicantumkan adalah posisi titik pusatnya dan “ posisi  nyata “ nya  ( posisi 

hakiki ) . Oleh karena itu untuk mendapatkan tinggi matahai saat terbenam atau 

terbit diperlukan ketika  semideameter, refreksi dan kerendahan ufuk. 

          Koreksi semideameter ( jari-jari ) matahari diperlukan untuk menunjukkan 

bahwa  yang bersentuhan itu “ piringan atas” matahari. Bukan titik pusatnya. Nilai  

semiduaneter  sekitar 16’ 

          Koreksi refreksi diperlukan  untuk menunjukkan bahwa posisi matahari 

yang terlihat itu bersentuhan dengan ufuk namun  sebetulnya  matahari yang 

sebetulnya  sudah ada di bawah ufuk  sektar 34’  ini disebabkan adanya  

pembiasan  sinar atau refreksi. 
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            Koreksi kerendahan ufuk  diperlukan untuk menunjuk bahwa ufuk yang 

terlihat bukanlah ufuk yang  berjarak 900 dari titik zenith, namun ufuk mar’i yang 

jaraknya dari titik zenith tidak tetap, tergantung tinggi rendahny  tempat si  

pengamat  dari  ufuk sekitarnya. Semakin tinggi tempat si pengamat  semakin 

rendah ufuk yang kelihatan, artinya jarak nufuk dari Zenit sdemakin lebih besar  

dari 900. 

          Untuk menghitunga  nilai kerendahan  ufuk dipergunakan  Rumus  

                            

 

D1  = Kerendahan ufuk dalam  satuan menit busur 

M =Tingggi mata dari pemukaan air  laut atau dari ufuk sektarnya. 

Rumus tinggi matahari saat terbenam adalah sebagai b erikut : 

                      h0  = 0
0 + Semideameter + refreksi + kerendahan ufuk 

Keterangan  : 

Semideameter            =    16’ 

Refraksi                     =    34’ 

Kerendahan ufuk        =    10’ 

Untuk ketinggian  tempat sekitar 30 m , maka : 

     h0  =   00  -   16’  -  34’  -  10’  = - 60’ = - 10        Jadi h magrib = -10 

4. Tinggi matahari   awal waktu  Isya 

       Waktu isya dimulai ketika awan merah di ufuk barat sudah hilang. Kemudian 

ini menunjukkan gelap malam sudah sempurna. Dalam istilah astronomi disebut 

sebagai  batas Astronomical twi light, dimana tinggi matahari sudah mencapai 18 

derajat di bawah ufuk atau h = - 180   

        Ketentuan h Isya  - 180 ini antara   lain oleh H Saadoeddin Jambek seperti 

tersebut dalam buku  Shalat dan  puasa di daerah kutub dan dalam penjelasan -

penjelasannya  pada berbagai kesempatan. Drs. Abd. Rahim juga pempergunakan 

D1 .  . 1,67    
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h isya  - 180 seperti terlihat pada  Ikhtisar Ilmu Falak  Husen Kamaluddin  dalam 

artikelnya Mawaqitush  Shalah ysng diterbitkan oleh  Majallah Al Buutsul 

Islamiyah jilid I nomor 3 . 

        Disamping itu ada pula ahli-ahli hisab yang mempergunakan  h = - 170 atau      

.h =  - 190.. Selama ini kita berpedoman  h Isya  =  - 180   

 5. Tinggi matahari waktu Subuh 

       Waktu subuh dimulai sejak terbit fajar di ufuk timur. H Saadoeddin Jambek 

dalam bukunya  Shalat dan puasa  di daerah kutub dan drs.Abd. Rahim dalam 

bukunya  Ilmu Falak menerangkan bahwa tinggi matahari saat terbit fajar  adalah 

– 200 . Ada juga ahli – ahli hisab yang mengatakan bahwa tiunggi matahari   awal 

waktu shubuh  adalah – l80 atau – 190. Ada pula  peneliti yang berasal dari Timur 

Tengah yang mengadakan penelitian di  daerah Kabupaten Luwu dan sekitanya 

dan mengatakan bahwa awal waktu shubuh adalah - 150  dan hasil pengamatannya 

ini  ada diantara masyarakat di Kabupaten Luwu dan sekitarnya  mengikuti 

pendapat ini . Selama ini kita masih berpedoman  bahwa h shubuh adalah -200 

seperti apa yang dikemukakan  oleh H. Saadoeddin Jambek dan Drs. Abd. Rahim. 

( Dirjen Kelembagaan Agama Islam   hal  27 – 32 ) 

Contoh   Perhitungan  awal waktu shalat lima waktu di M akassar 

1.a. Awal waktu Shalat Dhuhur di Makassar tanggal 21 Juni 2012 M 

     a, Data  :     a)  Perata waktu ( e )     =   - 0j 01m 27d 

                        b)  Bujur tempat           =   1190 27’ T 

                        c)  Bujur daerah            =   1200  WITA 

      b. Rumus dhuhur     12j   -  e 

           12 – ( - 0j 01m 49d  )                              =   12j 01m 49d 

           C  Pdenyesuaian dengan WITA  

           1200  -  1190 27’  = 00 33’  :   15           =     0j 02m 12d     + 

                                                                            12j 04m 01d 
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       d  Ihtiat/Pembulatan                                 =     0j 01m  59d     + 

                                                                            12j 06m  

       Awal waktu dhuhur di Makassar tangga 21 Juni 2012   pukul 12.06 

.  b. Awal waktu Shalat Dhuhur di Makassar tanggal 22  Desember 2012 M 

       a, Data  :   a)  Perata waktu ( e )     =    0j 01m 19d 

                        b)  Bujur tempat           =   1190 27’ T 

                        c)  Bujur daerah            =   1200  WITA 

        b. Rumus dhuhur     12j   -  e 

           12   –   0j 01m   19d                                 =   11j 58m 41d 

             C  Pdenyesuaian dengan WITA  

           1200  -  1190 27’  = 00 33’  :   15           =     0j 02m 12d     + 

                                                                            12j 00m 53d 

        d  Ihtiat/Pembulatan                                 =    0j 01m  07d     + 

                                                                            12j 02m  

      Awal waktu dhuhur di Makassar tangga 22  Desember 2012   pukul 12.02 

2.a. Menghitung awal waktu Ashar di Makassar tanggal 20 Juni 2012 M 

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             = 230 26’05” 

                        e) Perata waktu ( e )       =  - 0j 01m 37d 

 

        b. Tinggi matahari waktu Ashar 

             Rumus : 

              Cotan  h   = tan ( p – d ) + 1 

                               = tan ( - 50 – 230 26’05” ) + 1 

                               = tan ( - 280 34’ 05” )  + 1   



124 

 

  

 

                               = tan  250 34’ 05”  +  1 

                               = 0,544494649 + 1 

                               = 1,544494649 

                           h  = 320 55’17,33” 

          c. Sudut waktu matahari   waktu Ashar 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan 230 26’ 05” + sin 320 55’ 17,33”  : 

                                Cos – 50 8’ : cos  230 26’ 05” . 

                            =  0,633674594 

                        t  =  500 40’ 41,7”  :  15  ( dijadikan jam )  =  03j 22m 43d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -  ( - 0j 01m37d  )                       = 12j
  01m 37d   + 

                                                                                                                                                         15j 24m 20d  

            e.  Penyesuaian dengan WITA 

                   1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )  =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                               15j
 26m  32d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                            =   0j 01m 28d  + 

                                                                                             15j 28m 

Awal waktu Ashar di Maskassar tanggal 20 Juni 2012   pukul 15.28 

 

.b . Menghitung awal waktu Ashar di Makassar tanggal 21 Desember 2012 M 

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             = - 230 26’08” 
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                        e) Perata waktu ( e )       =   0j 01m 48d 

        b. Tinggi matahari waktu Ashar 

             Rumus : 

              Cotan  h   = tan ( p – d ) + 1 

                               = tan ( - 50 – 230 26’08” ) + 1 

                               = tan  180 18’ 08”  +  1 

                               = 0,330761408 + 1 

                               = 1,330761408 

                           h  = 360 55’22,85” 

          c. Sudut waktu matahari   waktu Ashar 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan - 230 26’ 08” + sin 360 55’ 22,85”  : 

                                Cos – 50 8’ : cos  - 230 26’ 08” . 

                            =  0,618449094 

                        t  =  510 47’ 49,32”  :  15  ( dijadikan jam )  =  03j 27m 11d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -  0j 01m48d                                = 11j
  58m 12d   + 

                                                                                                                                                          15j 25m 23d  

            e.  Penyesuaian dengan WITA 

                   1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )  =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                               15j
 27m  35d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                            =   0j 01m 28d  + 

                                                                                             15j 29m 

     Awal waktu Ashar di Maskassar tanggal 21 Desember  2012   pukul 15.29 

3..a  Menghitung awal waktu Magrib  di Makassar tanggal 22 Juni 2012  
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       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             =  230 25’43” 

                       e) Perata waktu ( e )        =  -  0j 02m 05d 

                       f)  h    magrib                  =  - 10  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Magrib 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan  230 25’ 43” +  sin – 10 Cos – 50 8’ :            

                                cos   230 25’ 43” . 

                            =  0,019830815 

 

                        t  =  880 51’ 49,33”  :  15  ( dijadikan jam )  =  05j 55m 27d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  - ( -  0j 02m05d   )                        = 12j
  02m 05d   + 

                                                                                                                                17j 57m 32d  

            e.  Penyesuaian dengan WITA 

                   1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )  =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                               17j
 59m  44d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                            =   0j 01m 16d  + 

                                                                                             18j 01m 

     Awal waktu Magrib di Maskassar tanggal 22 Juni  2012   pukul 18.01 

b  Menghitung awal waktu Magrib  di Makassar tanggal 23 Desember 2012  

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  



127 

 

  

 

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             = - 230 25’13” 

                       e) Perata waktu ( e )        =   0j 0m 43d 

                       f)  h    magrib                  =  - 10  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Magrib 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan - 230 25’ 13” +  sin – 10 : Cos – 50 8’ :            

                                cos  -  230 25’ 13” . 

                            = - 0, 058008346 

                        t  =  930 19’ 31,8”  :  15  ( dijadikan jam )  =  06j 13m 18d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -  0j 0m43d                                 = 11j
  59m 17d   + 

                                                                                                                                                          18j 12m 35d  

            e.  Penyesuaian dengan WITA 

                   1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )  =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                               18j
 14m  47d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                            =   0j 01m 13d  + 

                                                                                             18j 16m 

     Awal waktu Magrib di Maskassar tanggal 23 Desember  2012              

      Pukul.18.16                                                                                                                     

4.a.Menghitung awal waktu Isya  di Makassar tanggal 23 Juni 2012  

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             = 230 24’53” 
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                       e) Perata waktu ( e )        =  -  0j 20m 18d 

                       f)  h     Isya                      =  - 180  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Isya 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan  230 24’ 53” +  sin – 180 : Cos – 50 8’ :            

                                cos    230 24’ 53” . 

                            = - 0, 299201266 

                        t  =  1070 24’ 34,6”  :  15  ( dijadikan jam )  =  07j 09m 38d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -  (- 0j 20m 18d   )                         = 12j
  29m 18d   + 

                                                                                                                                                            19j 29m 56d  

            e.  Penyesuaian dengan WITA 

                   1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )    =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                                 19j
 32m  08d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                              =   0j 01m 52d  + 

                                                                                               19j 34m 

     Awal waktu Isya  di Maskassar tanggal 23  Juni  2012  pukul 19.34 

b..Menghitung awal waktu Isya  di Makassar tanggal 19 Desember 2012  

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             = - 230 25’12” 

                       e) Perata waktu ( e )        =   0j 20m 42d 

                       f)  h     Isya                      =  - 180  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Isya 
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               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan  - 230 25’ 12” +  sin – 180 : Cos – 50 8’ :            

                                cos  -  230 25’ 12” . 

                            = - 0, 377028741 

                        t  =  1120 8’ 59,13”  :  15  ( dijadikan jam )  =  07j 28m 36d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -   0j 2m 42d                                   = 11j
  57m 18d   + 

                                                                                                                                                          19j 25m 54d  

            e.  Penyesuaian dengan WITA 

                   1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )    =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                                 19j
 28m  06d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                              =   0j 01m 54d  + 

                                                                                               19j 30m 

     Awal waktu Isya  di Maskassar tanggal 19  Desember  2012  pukul 19.30 

5.a..Menghitung awal waktu  Subuh  di Makassar tanggal 23 Desember 2012  

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             = - 230 23’25” 

                       e) Perata waktu ( e )        =   0j 0m 01d 

                       f)  h     Isya                      =  - 200  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Subuh 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan  - 230 23’ 25” +  sin – 200 : Cos – 50 8’ :            
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                                cos  -  230 23’ 25” . 

                            = - 0, 413000414 

                        t  =  1140 23’ 36,4”  :  15  ( dijadikan jam )  =  07j 28m 36d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -   0j 0m 01d                                   = 11j
  59m 59d    

           e.  Sudut matahari dalam jam                                   = 07j  28m 36d    - 

                                                                                             04j 22m 25d 

                  d.  Penyesuaian dengan WITA 

                 1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )    =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                               04j
 24m  37d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                            =   0j 01m 23d  + 

                                                                                             04j 26m 

     Awal waktu  Subuh  di Maskassar tanggal 23  Desember  2012             

     pukul 04.26 

b..Menghitung awal waktu  Subuh  di Makassar tanggal 24 Juni 2012 

      berdasar h subuh   = - 200   

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             =  230 24’25” 

                       e) Perata waktu ( e )        = -  0j 02m 23d 

                       f)  h     Subuh                   =  - 200  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Subuh 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan   230 24’ 25” +  sin – 200 : Cos – 50 8’ :            
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                                cos   230 24’ 25” . 

                            = - 0, 335303338 

                        t  =  1090 35’ 27,5”  :  15  ( dijadikan jam )  =  07j 18m 22d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -  ( - 0j 2m 23d )                               = 12j
  02m 23d    

           e.  Sudut matahari dalam jam                                     = 07j  18m 22d    - 

                                                                                               04j 44m 01d 

                  d.  Penyesuaian dengan WITA 

                 1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )      =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                                04j 
 46m  13d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                              =  0j  01m  47d  + 

                                                                                              04j  48m 

     Awal waktu  Subuh  di Maskassar tanggal 24  Juni  2012             

     pukul 04.48 

c..Menghitung awal waktu  Subuh  di Makassar tanggal 24 Juni 2012 

      berdasar h subuh   = - 190   

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             =  230 24’25” 

                       e) Perata waktu ( e )        = -  0j 02m 23d 

                       f)  h     Subuh                   =  - 190  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Subuh 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan   230 24’ 25” +  sin – 190 : Cos – 50 8’ :            
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                                cos   230 24’ 25” . 

                            = - 0, 317303852 

                        t  =  1080 29’ 59,8”  :  15  ( dijadikan jam )   =  07j 13m 60d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -  ( - 0j 2m 23d )                               = 12j
  02m 23d    

           e.  Sudut matahari dalam jam                                     = 07j  13m 60d    - 

                                                                                               04j 48m 23d 

                  d.  Penyesuaian dengan WITA 

                 1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )      =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                                04j 
 50m  35d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                              =  0j  01m  25d  + 

                                                                                              04j  52m 

     Awal waktu  Subuh  di Maskassar tanggal 24  Juni  2012             

      berdasar dengan h = - 190  terjadi pada pukul 04.52 

d..Menghitung awal waktu  Subuh  di Makassar tanggal 24 Juni 2012 

      berdasar h subuh   = - 180   

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             =  230 24’25” 

                       e) Perata waktu ( e )        = -  0j 02m 23d 

                       f)  h     Subuh                   =  - 180  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Subuh 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan   230 24’ 25” +  sin – 180 : Cos – 50 8’ :            
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                                cos   230 24’ 25” . 

                            = - 0, 299195876 

                        t  =  1070 24’ 33,5”  :  15  ( dijadikan jam )   =  07j 09m 38d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -  ( - 0j 2m 23d )                               = 12j
  02m 23d    

           e.  Sudut matahari dalam jam                                     = 07j  09m 38d    - 

                                                                                               04j 52m 45d 

                  d.  Penyesuaian dengan WITA 

                 1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )      =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                                04j 
 54m  57d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                              =  0j  01m  03d  + 

                                                                                                 04j  56m 

     Awal waktu  Subuh  di Maskassar tanggal 24  Juni  2012             

      berdasar dengan h = - 180  terjadi pada pukul 04.56 

e..Menghitung awal waktu  Subuh  di Makassar tanggal 24 Juni 2012 

      berdasar h subuh   = - 150   

       a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 

                       d) Deklinasi ( d )             =  230 24’25” 

                       e) Perata waktu ( e )        = -  0j 02m 23d 

                       f)  h     Subuh                   =  - 150  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Subuh 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan   230 24’ 25” +  sin – 150 : Cos – 50 8’ :            
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                                cos   230 24’ 25” . 

                            = - 0, 244276252 

                        t  =  1040 08’ 20,64”  :  15  ( dijadikan jam )   =  06j 55m 33d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -  ( - 0j 2m 23d )                               = 12j
  02m 23d    

           e.  Sudut matahari dalam jam                                     = 06j  55m 33d    - 

                                                                                               05j 06m 50d 

                  d.  Penyesuaian dengan WITA 

                 1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )      =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                                05j 
 09m  02d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                              =  0j  01m  58d  + 

                                                                                              05j  11m 

     Awal waktu  Subuh  di Maskassar tanggal 24  Juni  2012             

      berdasar dengan h = - 150  terjadi pada pukul 05.11 

Keterangan  : 

Terjadinya perbedaan awal waktu  shalat shubuh disebabkan karena perbedaan 

dalam menetukan munculnya fajar shubuh.  

Perbedaan itu antara lain : 

1.  Bagi yang menggunakan h =  - 200   awal waktu shubuh  pukul 04.43 

2.  Bagi yang menggunakan  h = - 190   awal waktu shubuh  pukul 04.52. 

3.  Bagi yang menggunakan  h = - 180     awal waktu shubuh  pukul 04.56 

4.  Bagi yang menggunakan  h = - 150
     awal waktu shubuh  pukul 05.11  

e..Menghitung awal terbit matahari  di Makassar tanggal 24 Juni 2012 

             a. Data  :  a) Lintang tempat ( P )    = 50 8’ S 

                       b) Bujur tempat               = 1190 27’ T  

                       c) Bujur daerah               = 1200  WITA 
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                       d) Deklinasi ( d )             =  230 24’25”1 

                       e) Perata waktu ( e )        = -  0j 02m 23d 

                       f)  h     Subuh                   =  - 10  

          b   Sudut waktu matahari   waktu Subuh 

               Rumus :  

                Cos  t  = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d  

                            = - tan – 50 8’ x tan   230 24’ 25” +  sin – 10 : Cos – 50 8’ :            

                                cos   230 24’ 25” . 

                            = - 0, 019293599 

                        t  =  880 51’ 57,01”  :  15  ( dijadikan jam )   =  05j 55m 27d 

           d   Kulminasi atas  matahari 

                 Rumus   :   12j  -    e   

                                   12j  -  ( - 0j 2m 23d )                               = 12j
  02m 23d    

           e.  Sudut matahari dalam jam                                     = 05j  55m 27d    - 

                                                                                               06j 06m 56d 

                  d.  Penyesuaian dengan WITA 

                 1200  - 1190 27’ = 00 33’ : 15 (dijadikan jam )      =  0j  02m 12d   + 

                                                                                                                                06j 
 09m  08d 

             f.  Ihtiat / Pembulatan                                              =  0j  01m  08d  - 

                                                                                              06j  08m 

     Awal waktu terbit matahari  di Maskassar tanggal 24  Juni  2012             

       terjadi pada pukul 06.08 
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BAB VIII 

METODE HISAB HAKIKI PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIYAH 

A. Dalil-dalil yang  perlu di ketahui antara lain ;  

Firman Allah Swt : QS. At-Taubah ; 36, QS. Al-Baqarah ; 125, an-Nisa; 103, QS. 

Yunus ; 5,dan  QS.Ar-Rahman ,55 ; 5). 

◆❑➔    ➔  ☺  

◆  ⧫☺⬧◆  ❑ 

◼◆⬧◆  ⧫⧫  ❑☺◼➔⧫  

⧫  ⧫✓  ⬧◆   

⧫  ⧫◼    ⬧   

⬧      ⧫ 

❑⬧ ⧫❑☺◼➔⧫       
Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-

manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan 

perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia 

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.   (QS. Yunus, 10 

; 5) 

  ◼  ❑        

◆⧫      ⧫    ⧫❑⧫  ⧫◼  

◆❑☺  ◆    

➔⧫      ⬧    

⬧ ……..   

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di 

waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram[640]. Itulah (ketetapan) 

agama yang lurus, ..(QS at-Taubah, 9 ; 36) 
Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan 

ihram. 

◆  ◆➔  ⧫  ⧫⬧⧫  

  ◆  ◆  

  ⬧  ⧫      

⧫⧫◆  ◼  ⧫  

➔☺◆    ⧫⬧  ⧫  

⧫✓  ✓➔◆ 

◆ ❑→     
Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan 

tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim[89] tempat shalat. dan telah Kami 

perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, 

yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (QS. Al-Baqarah, 2; 125). 

[89] Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s. diwaktu membuat Ka'bah. 

  ➔    ⬧⧫➔⬧  

⧫  ⧫⧫⬧  ☺◆ 

 ………  

 Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi 
manusia….,…. 
Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusannya yang berhubungan 

dengan duniawi dan ukhrawi, dan pusat bagi amaln haji. dengan adanya ka'bah itu, kehidupan manusia menjadi kokoh. 
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◆  →  ⧫    ◆❑☺  

◆  ❑⬧  ◆  

➔◼◆    

◆        
 Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan 

kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang 

hari.(QS. Ar-Ra’du, 13;  15)   

  ◼❑◼  ⧫  ◼⧫  

✓⬧☺  ⧫  ❑➔❑  

    
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu 

duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat 

itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman. (QS.an-Nisa, 4; 103) 

   Ilmu falak dalam khazanah intelektual Islam klasik merupakan salah satu 

ciri kemajuan peradaban Islam. Ilmu Falak biasa juga disebut ilmu hisab, miqat, 

dan rasd. Disebut hisab karena ilmu ini syarat dengan perhitungan, disebut miqat 

karena ilmu ini mempelajari batas-batas waktu dan disebut rasd sebab ilmu ini 

memerlukan pengamatan.1 Bahkan ilmu ini biasa pula disebut astronomi dan 

astrologi.2 

   Dalam konteks kemaslahatan ummat manusia, ilmu ini pada dasarnya 

mempunyai dua kepentingan yang saling berkaitan ; pertama, untuk penguasaan 

dan  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk keperluan  ini 

muncul para ahli falak (astronom muslim) yang terkenal pada abad-abad 

kemajuan Islam yang mengembangkan  ilmu falak melalui berbagai percobaan 

dan penelitian secara mendalam. Hasil karya mereka memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan modern, baik di Timur maupun di Barat. Kedua, 

untuk keperluan yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, seperti shalat, 

puasa, haji dan posisi kubur ummat Islam. Keperluan-keperluan ini bersifat 

pragmatis dan turut menentukan sahnya amal ibadah. Keperluan yang kedua ini 

meliputi ; penentuan arah kiblat, penentuan waktu shalat wajib, penentuan awal 

 
1Lihat Muhyiddin Khazin, ILmu Falak dalam Teori dan Aplikasi. (Cet. 1; Yogyakarta : 

Buana Pustaka, 2004), h. 3  
2Ada perbedaan mendasar antara astronomi dengan astrologi, Astronomi mempelajari 

benda-benda langit dengan metode ilmiah dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, sementara astrologi 

mempelajari benda-benda langit dengan tujuan untuk mengetahui nasib seseorang (ramalan atau 

ilmu nujum).         Lihat H. Ali Parman, Ilmu Falak, ( Makassar : Berkah Utami, 2001), h. 2.    
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waktu bulan qamariah dan penentuan saat terjadinya gerhana (matahari dan 

bulan).    

B. Bulan Kamariyah ; 

 Al-Quran menegaskan bahwa jumlah bilangan bulan sebanyak dua belas 

bulan (QS.9;36).dan pada dasarnya setiap bulan ada ibadah yang di syariatkan di 

dalamnya yang syarat dengan perhitungan waktu (ada ibadah yang wajib dan ada 

yang sunnah). Yang wajib berupa ibadah puasa Ramadhan dan  menunaikan zakat 

fithri., sedang yang sunnah adalah puasa tiga hari setiap bulan. Dengan demikian 

setiap awal bulan kamariyah memerlukan penetapan tanggal satu yang tepat. 

Hingga sekarang kebijakan regulasi pemerintah masih terpokus pada tiga bulan ; 

yakni Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah sebagai objek-segmen kegiatan “rukyatul 

hilal Kementerian Agama”       

 

C. Metode penentuan awal bulan kamariyah ; 

1. Rukyat  ; upaya visibilitas-observasi, mengamati hilal di pantai tanggal 29 

bulan berjalan (bulan kamariyah) dengan mata telanjang atau dengan 

bantuan alat teleskop. 

Posisi geografi daerah-daerah di Indonesia pada umumnya berada pada 

lintang selatan equator (negatif). Akibat posisi ini adalah potensial adanya 

awan tebal dan gelombang laut yang tinggi. Dan inilah dua hal hambatan 

kegiatan rukyatul hilal di Indonesia hingga sekarang dan belum ada alat 

bantu yang bisa menembus pengamatan pengamat.(misal ; Jakarta lintang -

06010’ (S), bujur tempat 106049’.) 

Berbeda dengan Saudi Arabia. Posisi geografi berada pada lintang utara 

(positif.), kondisi langitnya senantiasa cerah dan sangat memungkinkan 

hilal kelihatan. ( Lintang 21025’(U), bujur tempat ; 39050’.) 

2. Hisab. ; hisab ( Perhitungan ) pada dasarnya terbagi dua yaitu  hisab urfi 

dan hisab hakiki. Hisab yang banyak mengalami perkembangan dan 

merupakan kerja-kerja IPTEK  adalah hisab hakiki. Hisab ini 
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menggunakan data-data astronomi yang bersifat eksak-matematis, terukur 

dan kebenaranya dapat dibuktikan atau diuji. 

Hisab hakiki terbagi tiga macam, yaitu ; 

a. Hisab hakiki wujudul hilal ; metode ini tidak mensyaratkan standar 

derajat bulan, tetapi yang penting hilal wujud dan ijtimak terjadi 

sebelum matahari terbenam, metode ini digunakan oleh Persyarikatan 

Muhammadiyah dengan kriteria awal bulan baru ; terjadi ijtimak, 

ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan saat ijtimak 

piringan atas bulan di atas ufuk. Dalam prakteknya, metode ini 

sangat praktis, muda dan tidak ada hambatan. Yang diperlukan dalam 

pelaksanaan metode ini adalah ketersediaan data “Ephemeris/data 

astronomi” dan alat bantu perhitungan yang standar.  

b. Imkanun rukyat. Metode ini mensyaratkan standar derajat posisi 

bulan yaitu minimal 20, dan apabila kurang dari dua derajat, maka 

bulan yang sedang berjalan di istikmalkan atau digenapkan menjadi 30 

hari. Inilah metode yang digunakan kementerian Agama RI dan NU. 

Persoalan yang mungkin muncul pada metode ini adalah bagaimana 

sikap pemerintah apabila diera muta’akhir ini ada alat bantu berupa 

teleskop yang dapat mengamati posisi hilal kurang dari 20. ….?. 

Metode juga mensyaratkan adanya rukyatul hilal yakni pengamatan 

hilal sebelum matahari terbenam di pantai. Dalam prakteknya, 

hambatan atau kelemahan yang sering dialami terutama di Indonesia 

adalah kondisi langit yang selalu mendung menjelang matahari 

terbenam atau Magrib. 

c. Hisab global ; metode ini mensyaratkan satu mathla’, dan menetapkan 

ummul qura’ sebagai pusat  penetapan awal bulan kamariyah. Atau 

metode ini mensyaratkan dunia ini hanya satu wilayah hukum, bila ada 

yang melihat hilal, maka yang lain dianggap juga bagian dari yang 

melihat hilal.  Inilah metode yang digunakan Hizbul thahrir (HTI) 
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Berkaitan dengan metode penentuan awal bulan hijriyah, pada 

dasarnya ada dua hal yang perlu dipahami secara objektif yaitu ; (1). 

istilah hisab dan rukyat  pada dasarnya adalah metode, bukan syariat. 

(2). metode hisab hakiki maupun metode rukyat pada dasarnya 

memiliki dalil dalil syari’ dan argumentasi fikih.         

Dasar hukum metode Hisab, antara lain ;  

Firman Allah Swt ; (QS.Yunus ; 5), Ar-Rahman ; 5) 

مَ  وَالْحِسَابَ  السِِّنيِنَ  عَددََ  لِتعَْلَمُوا  مَناَزِلَ  وَقَدَّرَهُ  نوُرًا  وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ ضِياَءً  جَعلََ  الَّذِي  ا  هوَُ 

 خَلَقَ 

ُ ذلَِكَ إلِا باِلْحَقِِّ يفُصَِِّلُ الآياَتِ لِقوَْمٍ يَعْلَمُونَ )  (٥اللََّّ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya 

manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu 

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang 

demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) 

kepada orang-orang yang mengetahui. (QS,10 Yunus;5) 
 

 

Hadis Riwayat Bukhari; “kami ummat yang ummi ,,                                                                                   

إنـاامُـة امُــيـة , لانـكـتـبُ ولانـحـسبُ, الـشهرُ هكـذاوهكـذا : مرة تسعةً  

 وعشرين,ومرةَ ثلاثين

                       

                      Kaidah fikih :    ر أن يـكون بالحــساب.  الاصـل في إثـــبـات الشــه  

“pada asasnya penetapan bulan kamariyah itu adalah dengan hisab”    

              Kebijakan Pemerintah RI tentang pelaksanaan Rukyatul hilal  ; 

               UU No. 7 Tahun 1989 pasal 52 A ; kegiatan Rukyatul hilal dilakukan 

untuk menentukan awal bulan  pada tiga bulan hijriyah, yaitu ; penentuan 1 

Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah.  

 

D. Perhitungan bulan hijriyah 

 Dalam melakukan perhitungan awal bulan hijriyah, data-data ephemeris 

yang diperlukan antara lain ; data lintang tempat, data bujur daerah, data bujur 

tempat, deklinasi matahari, deklinasi bulan, perata waktu waktu matahari, dan 

assension rekta (AR) matahari dan bulan. 
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            Contoh perhitungan awal bulan Hijriyah 

Menghitung posisi hilal 1 Ramadhan 1438 H / 2017 M di Makassar 

Ijtimak akhir Sya’ban 1438 H / 26 Mei 2017 M pukul 4.46 wita 

1. Data tempat : 

a. Lintang tempat (p) : -50 8’ 

b. Bujur tempat (Bt)  : 119027’ 

c. Bujur daerah (BD) : 1200 wita 

d. Tinggi markaz    : + 20 m 

2. Data Astronomi 

a. Deklinasi Matahari (d) : 210 11’21” 

b. Perata waktu (e)  : 002’56” 

c. Matahari terbenam (h) : -10 

3. Sudut waktu matahari  pada saat matahari terbenam 

Rumus : Cos t = -tan p. tan d + sin h : cos p :  cos d 

 Cos t = -tan -508’ x tan 210 11’21” + sin -10 : cos -508’ : cos 210 

11’21” 

 = 0,016031538 ……shif cos = derajat….. 

         t = 890 4’ 53,12” 

       4. Matahari terbenam   

 a. sudut matahari = 890 4’ 53,12”  :  15 (dijadikan jam):  05j 56m 19,54d 

 b. kulminasi atas matahari ( 12.00-e ) ; 12.00-002’56”  :  11j 57m04d + 

            :  17j 53m23,54d 

d. Penyesuaian dengan wita  

Bd – Bt = 1200 – 119027’ = 33’ : 15 (dijadikan jam):  0j    02m  12d  + 

            : 17j 55m 35,54d 

Matahari terbenam di Makassar tgl 26 Mei 2017 pukul ; 17j 55m 5,54d 

      5. Selisih jam GMT dengan Wita        

 17j 55m 35,54d –  8j     : 9j 55m 35,54d 

      6. Assesion Rekta (AR) Matahari  

    a.  Pukul 9 GMT  =  630 22’ 57” 

    b.       interpolasi = AR matahari pkl.10 – AR matahari Pkl.9 

 = AR. Pkl. 10 GMT = 630 25’ 29”- 630 22’ 57” = 00 2’ 32” 

 =  00 2’ 32” x 00 55’ 53.54” = 002’ 21,59” 

 =  630 22’ 57” + 002’ 21,59” = 630 25’ 18,59” 

AR Matahari pukul  9 55 35,54 adalah 630 25’ 18,59” 

     7. Assesion Rekta (AR) Bulan   

    a. pukul 9 GMT  =  720 26’ 23” 

    b. interpolasi =  AR bulan pkl.10 – AR bulan  Pkl.9 

  = AR Bulan pkl.10 GMT = 730 06’ 00” -  720 26’ 23” = 00 

39’ 37” 

  =  00 39’ 37” x 00 55’ 53.54” = 00 36’ 42,38” 

  =   720 26’ 23” +  00 36’ 42,38” =  730 3’ 5,38” 
AR bulan  pukul  9 55 35,54 adalah  730 3’ 5,38” 

    8. Sudut waktu bulan (t) 

 t  bulan = AR.matahari - Ar bulan + t Matahari 

  = 630 25’18,59” –  730 3’ 5,38” + 890 4’ 53,12”   
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             t = 790 27’ 6,33”  

      9. Deklinasi bulan  

   a. pkl. 9 GMT  = 170 35’ 05” 

   b. interpolasi  = dek.  bulan pkl.10 – dek. bulan  Pkl.9 

             = deklinasi .bulan pkl. 10 = 170 40’ 29” – 170  35’ 05”= 00   

5’ 24” 

             = 00 5’ 24” x  00 55’ 53.54” = 00 5’ 0,2”  

=  170 35’ 05” +  00 5’ 0,2” =  170 40’ 5,2” 

Deklinasi bulan pukul  9 55 35,54 adalah 170 40’ 5,2”  

 10. Tinggi  Nyata/hakiki hilal 

  Sin h  = sin p . sin d + cos p . cos d . cos t. 

   = sin -508’ x sin 170 40’ 5,2” + cos -508’ x cos 170 40’ 5,2” 

x cos 790 27’6,33” 

   = 0,146573205  

= 80 25’ 42,21” 

h =  80 25’ 42,21” 

Matahari terbenam di Makassar tanggal 26 Mei 2017 terjadi pada pukul 17 55 

35,54, atau 17 56,. tingggi hakiki hilal adalah 80 25’ 42,21”. Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa satu Ramadhan  tahun 2017 adalah bersamaan, yakni 

tanggal 27 Mei 2017 hari Sabtu. Sebab posisi hilal telah wujud dan terpenuhi 

kriteria imkanun rukyat.  

 

Menghitung Tinggi Hilal 1 Syawal 1438 H di Makassar 

 Posisi hilal 1 Syawal 1438 H / 24 Juni 2017 M, ijtimak akhir Sya’ban 1438 H 

pkl. 11.32 wita. 

Data tempat : p = -508’, Bt. = 119027’, BD = 1200 wita. TM.= + 20 M., 

Data Astronomi  : deklinasi matahari (d)= 23023’55”.perata wktu (e) = -002’28”., 

tinggi matahari (h) =-10., 

1. Sudut waktu matahari (t) 

 Rumus = -tan p.tan d + sin h : cos p : cos d 

   -tan -508’ x tan 23023’55” + sin -10 : cos -508’ : cos 23023’55” 
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  = 0,019779287 

            t = 88051’59,96” 

2. Matahari terbenam 

  88051’59,96”  : 15., dijadikan jam    = 05j 55m 28d 

 Kulminasi atas matahari 12.00-e ; 12.00-(-002’28”)  = 12j02m28d 

 Penyesuaian dengan wita ; 120 – 119027’= 0033’ : 15= 0002’12” + 

         = 18j 0m’ 8d 

3. Selisih jam GMT dengan wita      = 8j  - 

          10j 0m 8d 

4. Assension Rekta matahari (AR) 

 AR. Matahari Pkl. 10 GMT =      930 21’ 24” 

 Interpolasi   : 

 Pkl. 11 GMT = 930 24’ 18” 

 Pkl. 10 GMT = 930 21’ 24” – 

      00 2’ 36” x 00 0’ 8”   = 00 0’ 0,35” + 

           930 21’ 42,35” 

5. Assension Rekta bulan  (AR) 

 AR. Bulan  Pkl. 10 GMT =      970 56’ 30” 

 Interpolasi   : 

 Pkl. 11 GMT = 980 36’ 37” 

 Pkl. 10 GMT = 970 56’ 30” – 

      00 40’ 7” x 00 0’ 8”   = 00 0’ 5,35” + 

           970 56’ 35,35” 

6. Sudut waktu (t) dan deklinasi bulan (d) 

    Rumus  : t. bulan   =   AR.matahari –AR. Bulan + t. matahari 

      =   930 21’ 42,35” -  970 56’ 35,35” + 88051’59,96” 

   t =  840 17’ 6,96” 

7. Deklinasi bulan 

 Deklinasi  Bulan  Pkl. 10 GMT =      190 26’ 13” 

 Interpolasi   : 

 Pkl. 11 GMT = 190 26’ 19” 

 Pkl. 10 GMT = 190 26’ 13” – 

      00 0’ 6” x 00 0’ 8”   = 00 0’ 0,01” + 

           190 26’ 13,01” 

8. Tinggi nyata/hakiki hilal 

 Rumus  ;  sin h   =  sin p . sind + cos p . cos d . cos t. 

   =  sin -508’ x sin 190 26’ 13,01” + cos -50 8’ x cos 190 26’ 

13,01” x cos 840 17’ 6,96” 

   = 0,063749895 

   = 30 39’ 18,28” 

Hasil perhitungan ini menunjukkan posisi hilal di atas ufuk., dengan demikian 

dapat diperhitungkan/diketahui bahwa 1 syawal 1438 H bersamaan (idul fihri 

1438 H bersamaan).,,  sebab posisi hilal dengan 30 dapat diterima  oleh semua 

metode. Ormas yang menggunakan metoded hisab hakiki seperti Persyarikatan 
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Muhammadiyah (wujudul hilal) jauh sebelumnya telah menetapkan 1 syawal 

1438 H bersamaan., sedang metode imkanun rukyat ( kementerian Agama) 

menerima hasil perhitungan seperti ini sebab di atas standar 20.,, dan ormas yang 

menggunakan rukyat seperti NU, juga kemungkinan besar menerima hal ini, 

sebab 30 mungkin bisa dilihat dengan alat teleskop selama tidak mendung/hujan. 

 

HISAB (PERHITUNGAN)  

AWAL  BULAN RAMADHAN,  SYAWAL DAN ZULHIJJAH 

           HINGGA 10  TAHUN YANG AKAN DATANG 

 ( TAHUN 2017 – 2026 M ) 

 
Tahun 

(H/M) 

Bulan Ramadhan Bulan Syawal Bulan Zulhijjah 

1438 H 

/ 2017 

M 

Tinggi hilal ; 8017’ 

Ahad  ; 26-Mei 2017 = 

Ruk.Hilal, Matahari 

terbenam; 17,48 (wkt ; 

Jakarta ),  18,38  Wkt 

Mks.,1 Ram  = 27 Mei, 

2017Sabtu= bersamaan 

Tinggi hilal ; 3056’, ,,24 

Juni = Sabtu (Ruk.Hilal), 

matahari terbenam : 17,48 

(wkt Jakarta),= Idul fitri 

25 Juni, 2017 Ahad= 

bersamaan 

Tinggi hilal : 

7013’,,22 

Agustus,,hari Selasa 

(Ruk.Hilal),,Matahari 

terbenam : 17,65/wkt 

Jakarta = Idul Adha 

23 Agusts, 2017 

Rabu = bersamaan 

1439 

H/2018 

M 

Tinggi hilal ; 11095’,, 

17 Mei 2018,, 

Hari : Kamis  

1 Ram… = bersamaan 

Tinggi hilal ; 7041’ 

15 Juni 2018, 

Hari ; Jumat 

Id.Fithri ; bersamaan 

Tinggi hilal ; -0047’ 

13 Agusts 2018 

Hari ; Senin 

Id. Adha ; 

bersamaan 

1440 H/ 

2019 M 

Tinggi hilal ; 5064’,, 

06 Mei 2019,  

hari ; Senin 

1 Ram … =  bersamaan 

Tinggi hilal ; -0019’,, 

4 Juni 2019, 

Hari ; selasa., 

Id. Fithri ; bersamaan 

Tinggi hilal ; 3017’,, 

02 Agustus 2019,, 

Hari ; Jumat,, 

Id. Adha ; 

bersamaan 

1441 H 

/ 2020 

M 

Tinggi hilal ; 3074’,, 

24 April 2020,, 

Hari ; Jumat,, 

1 Ram…; bersamaan 

Tinggi hilal ; 6060’,, 

24 Mei 2020,, 

Hari  ; Ahad, 

Id. Fithri ; bersamaan 

Tinggi hilal ; 7088’ 

22 Juli 2020,, 

Hari  ; Rabu, 

Id. Adha ; 

bersamaan 

1442 H 

/ 2021 

M 

Tinggi hilal  ; 3064’,, 

Selasa, 13 April 2021, 

1 Ram…; bersamaan 

Tinggi hilal  ;  5042’, 

Kamis ; 13 Mei 2021 

Id.Fithri ; bersamaan 

Tinggi hilal  ;  3014,, 

Ahad ; 11 Juli 2021,, 

Id.Adh ; bersamaan 

1443 H 

/ 2022 

M 

Tinggi hilal ; 2019’,, 

Sabtu ; 2 April 2022,, 

1 Ram…; bersamaan 

Tinggi hilal  ;  4080’,, 

Senin  ; 2 Mei 2022, 

Id. Fithri ; bersamaan 

Tinggi hilal  ; 1096’,, 

Kamis  ; 30 Juni 

2022, 

Id… Adha ; berbeda 

1444 H/ 

2023 M 

Tinggi hilal ; 7098’,, 

Kamis;23,Maret,2023,;= 

1.Ram .= bersamaan 

Tinggi hilal  ;  1073’, 

Jumat  ; 21 April 2023 

Id.Fithri  ;  berbeda 

Tinggi hilal  ; 0096’,, 

Senin ; 19 Juni 2023, 

Id. Adha ; 

Bersamaan 
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1445 H 

/ 2024 

M 

Tinggi hilal  ;  0077’,, 

Senin ; 11 Maret 2024, 

1 Ram…; bersamaan 

Tinggi hilal  ; 6023’,,b 

Rabu  ;  10 April 

2024,Id.Fithri;bersamaan 

Tinggi hilal  ; 8072’,, 

Sabtu  ; 6 Juni 2024,, 

Id. Adha  ; 

bersamaan 

1446 H 

/ 2025 

M 

Tinggi hilal  ; 4009’,, 

Sabtu  ; 01 Maret 2025 

1 ram…;bersamaan  ;  

Tinggi hilal  ; -2026’,, 

Senin; 31 Maret 2025 

Id, Fitri  =bersamaan 

Tinggi hilal  ; 1043’,, 

Rabu, 28 Mei 2025 

M. 

Id. Adha  ; 

bersamaan 

1447 

H/2026 

M 

Tinggi Hilal 8076’,,1 

Ram,,= Kamis, 19 Feb   

2026  =  bersamaan 

Tinggi Hilal 2002’,,1 

syawal.=Jumat,20 Maret 

2026    =  bersamaan. 

Tinggi hilal 4081’,,1 

Zulhj = Senin, 18 

Mei 2026   = 

bersamaan 

         Sumber ; MAWAQIT 2001. 

 

E. Masalah Penanggalan dan Perbandingan Tarikh 

    a. Nama-nama bulan Masehi (syamsiah) dan Sejarah Penamaannya 

Kalender Masehi merupakan sistem penanggalan yang merujuk pada 

peredaran bumi mengelilingi matahari. Itulah mengapa penanggalan ini sering 

disebut kalender syamsyiah. Seperti yang banyak diketahui orang, penamaan dua 

belas bulan pada tahun Masehi dimulai dari Januari sampai Desember. Awal mula 

penanggalannya sendiri diambil dari peristiwa kelahiran nabi Isa Almasih as, 

sehingga disebut ‘Masehi’ atau dengan nama lain ‘Miladiyah’ yang berarti 

kelahiran. 

Sistem kalender Masehi sangat berhubungan erat dengan sejarah bangsa 

Romawi. Begitu pula dengan nama-nama bulan pada kalender masehi diambil 

dari nama-nama dewa bangsa Romawi. Berikut makna dari nama-nama bulan 

pada kalender Masehi: 

Januari, diambil dari Januarius, berasal dari kata Janus yaitu malaikat 

bermuka dua penjaga gerbang Roma; Februari, dahulu namanya adalah 

Februarius, berasal dari kata Februa (hari pembersihan bagi bangsa romawi); 

Maret, dahulu bernama Martius, berasal dari kata Mars, yaitu dewa perang; 

April, dahulu namanya adalah Aprili, berasal dari kata Apru yang merupakan 

dewa asmara bangsa Etruscan; Mei, dahulu namanya adalah Maiusl yang berasal 

dari kata Maia, Maia adalah saudara tertua Atlas, sosok Titan (penguasa bumi) 

yang memanggul bola langit menurut kepercayaan bangsa Romawi; Juni, dahulu 
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namanya adalah Junius, diambil dari kata Juno, istri Jupiter, jupiter atau jove 

sendiri menurut kepercayaan orang-orang romawi merupakan rajanya Tuhan 

sekaligus dewa langit dan petir; Juli, dahulu namanya adalah Quintilis; kemudian 

diganti menjadi Julius setelah raja Julius Caesar (100-44 BCE (Before Common 

Era (sebelum Masehi)); Agustus, dahulu namanya adalah Sextilis (bulan ke-6), 

kemudian diganti menjadi Augustus setelah raja Augustus memerintah (63 BCE); 

September, yang artinya bulan ke tujuh; Oktober, berasal dari kata yang sama, 

Oktober (bulan ke-8); November, berasal dari kata yang sama, November yang 

artinya bulan ke-9; Desember, berasal dari kata yang sama, Desember (bulanke-

10) 

Pada saat itu kalender masehi berjumlah sepuluh bulan, dimulai dari bulan 

Maret dan berakhir pada Desember. Kemudian Raja Numa Pompilius 

menambahkan dua bulan yaitu Januari dan Februari. 

 

b. Nama-nama bulan Hijriyah dan sejarah penamaannya 

Nama-nama bulan pada kalender hijriyah seperti Muharram, rabi’ulawwal, 

dan lain-lain sudah ada sejak zaman sebelum datangnya Islam. Hanya saja mereka 

belum menetapkan ini tahun berapa, melainkan ini tahun apa, seperti peristiwa 

kelahiran nabi Muhammad SAW dikenal sebagai tahun gajah. Peristiwa yang 

melatarbelakangi penetapan kalender hijriyah sendiri terjadi di zaman khalifah 

Umar bin Khattab RA. Ketika itu Abu Musa Al-Asy’ari sebagai salah satu 

gubernur di zaman Khalifah Umar RA menulis surat kepada Amirul Mukminin 

yang isinya menanyakan surat-surat dari khalifah yang tidak ada tahunnya, hanya 

tanggal dan bulan saja, sehingga membingungkan. Dari situlah khalifah Umar RA 

mengumpulkan beberapa sahabat untuk merumuskan pembuatan tahun Islam 

(taqwiim Islami). Ketika itu beberapa sahabat mengusulkan penanggalan Islam 

berdasarkan kelahiran Rasul SAW, ada juga yang mengusulkan berdasarkan 

wafatnya Rasul SAW, namun mereka menyepakati pendapat Ali bin Abi Thalib, 

yaitu berdasarkan momentum hijrah Rasul SAW dari Mekah ke Yatsrib 

(Madinah). Itulah sebabnya disebut kalender Hijriyah (taqwiim Hijriy). 
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Sedangkan nama-nama bulan diambil dari nama-nama bulan yang telah ada pada 

masa itu di wilayah Arab. 

Penanggalan kalender Hijriyah mengacu pada rotasi bulan mengelilingi matahari, 

sehingga disebut juga kalender qamariyyah yang berasal dari kata qamar yang 

berarti bulan. Adapun makna dari nama-nama bulan pada tahun qamariyah atau 

hijriyah sebagai berikut: 

Muharram artinya yang diharamkan yaitu bulan yang padanya 

diharamkan menumpahkan darah atau berperang; Safar, artinya perjalanan atau 

berasal dari kata lain shifr yang artinya kosong karena pada bulan itu orang-orang 

masa lampau biasa meninggalkan rumah mereka untuk berperang, berdagang, 

berburu, dan sebagainya, sehingga rumah-rumah mereka kosong;  Rabiul awal, 

artinya menetap yang pertama, karena para lelaki Arab dahulu yang tadinya 

meninggalkan rumah mereka kembali pulang dan menetap pada bulan ini; Rabiul 

akhir, artinya menetap yang terakhir, yaitu bulan akhir bagi mereka untuk 

menetap; Jumadil awal, artinya kering/beku/padat yang pertama, pada waktu itu 

air menjadi beku / padat; Jumadil akhir, artinya kering/beku/padat yang terakhir; 

Rajab, artinya mulia, bangsa Arab ketika itu memuliakan bulan ini terutama 

tanggal 10 (untuk berkurban anak unta) dan tanggal 1 (untuk membuka pintu 

Ka’bah terus-menerus);  Sya’ban, artinya berpencar, karena orang-orang Arab 

dahulu berpencar ke mana saja mencari air dan sumber penghidupan; Ramadhan, 

artinya panas terik atau terbakar, karena pada bulan ini jazirah Arab sangat panas 

sehingga terik matahari dapat membakar kulit yang juga berarti pembakaran bagi 

dosa-dosa sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW;  Syawal, artinya naik, 

karena pada bulan itu bila orang Arab hendak menaiki unta dengan memukul 

ekornya, maka ekornya naik, Syawal dapat pula berarti bulan peningkatan amal; 

Dzulqaidah, artinya yang duduk, karena kaum lelaki Arab dahulu pada bulan ini 

hanya duduk saja di rumah tidak bepergian ke manapun; Dzulhijjah, artinya yang 

memiliki haji, karena pada bulan ini sejak zaman Nabi Ibrahim AS orang-orang 

biasa melakukan ibadah Haji atau ziarah ke Baitullah, Mekah. 

 

http://www.dakwatuna.com/topik/Ramadhan/
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c. Perbandingan Tarikh ; konversi penanggalan dari Masehi ke hijriyah atau 

sebaliknya.  

Contoh perhitungan konversi penanggalan  ; 

1 Ramadhan 1438 H,….bertepatan dengan tanggal, bulan, tahun serta hari apa 

miladiyah … ? 

Uraiannya adalah  : 

1437 tahun + 8  bulan + 1 hari 

1. 1437 x 1 daur   = 47 daur + 27 tahun 

    30 

 47 daur  x 10631 hari      =  499657 

 27 tahun x 354 hari     =     9558 +  

          509 215   hari 

 27 tahun                   11   hari  + 

         509 226    hari 

2. 8 bulan                236    hari  + 

         509 462    hari 

    1 hari                    1    hari   + 

        509 463     hari 

3. tafauth         227016    hari   + 

        736 479     hari   

4. penyesuaian kelender                  1    hari   - 

        736 478     hari 

5. Koreksi P. Grogorian               13     hari   + 

        736 491     hari 

 

Memindahkan ketahun masehi 

 

6. 736491  x 1 daur = 504 daur + 147 hari 

     1461 

a. 504  daur  x  4 tahun    2016 

b. 147 x 1 tahun           0    tahun   +   147 

365          120   hari - 

      2016             +     27    hari 

c.   bulan April (B)            27    hari 

 

7. Penentuan hari 

 a. hari tahun hijriyah 

     509463 x 1 pekan = 72780  pekan  +3 hari    =  Sabtu 

                         7 

 

 b.hari tahun masehi 
     736478 x 1 pekan  = 105211 pekan + 1 hari   = Sabtu  

           7 

Jadi 1 Ramadhan 1438 H bertepatan dengan 27 Mei 2017 , hari Sabtu 



149 

 

  

 

Ctt  : Hari dalam hitungan hijriyah di mulai hari kamis., sedang hari dalam masehi 

dimulai hari Sabtu.      

Contoh perhitungan Perbandingan tarikh ( Masehi ke Hijriyah) 

Tanggal 27 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal, bulan, tahun dan hari apa 

hijriyah  ? 

Uraiannya adalah  : 

2016 thn + 4 bulan + 27 hari 

1. 2016 x 1 daur = 504 daur + 0 thn 

      4 

 

     504 daur  x 1461 hari    736344 hr 

2. 4 bulan (B)             120 hr + 

       736464 hr 

    27 hari               27 hr + 

       736491 hr 

3. Koreksi P.Grogorius            13  hr  - 

       736478 hr 

4. Tafaut      227016 hr – 

       509462 hr 

5. Penyesuaian kalender              1  hr + 

       509463 hr 

 

6. Memindahkan ketahun Hijriyah 

 a. 509463 x 1daur = 47 daur  +  9806 hari 

      10631 

 b. 47 daur x 30 tahun     1410 thn 

 c. 9806 x  1 thn         27 thn + 248 hr 

       354     1437    + 248  hr 

 d. 27 thn (panjang)             11  hr – 

       1437 thn + 237  hr 

     Bulan Sya’ban        + 236 hr -  

       1437 thn +      1 hr 

 

 Jadi 27 Mei 2017 M., bertepatan dengan 1 Ramadhan 1438 H  

 

Penentuan hari   : 

a. Hari thn Masehi  : 736478 x 1 pekan = 105211 pekan + 1   (hari Sabtu ) 

        7 

b. Hari tahun Hijriyah  : 509463 x 1 pekan = 72780 pekan + 3 (hari Sabtu ) 

             7 

Jadi 27 Mei 2017 M dan 1 Ramadhan 1438 H bertepatan dengan hari Sabtu. 
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 Tabel Bayangan Arah Kiblat Kota Makassar 

(Arah Kiblat; 22028’ B-U / 67031’ U-B,  p : 05008’, Bt ; 119027’) 

 

Bula

n 

Tanggal 

1 5 8 10 12 15 17 20 22 25 

 J A M 

Jan. - 07.3

7 

07.5

8 

08.0

8 

08.1

9 

08.3

7 

08.4

5 

09.0

4 

09.1

1 

09.2

4 

Feb. 09.5

5 

10.1

4 

10.2

7 

10.3

5 

10.4

2 

10.5

6 

11.0

2 

11.1

5 

11.2

3 

11.3

3 

Mar 11.5

0 

12.0

4 

12.1

5 

12.2

0 

12.3

0 

12.4

0 

12.4

7 

12.5

5 

13.0

3 

13.1

2 

Apr. 13.3

8 

13.5

0 

14.0

1 

14.0

7 

14.1

7 

14.2

6 

14.3

5 

14.4

3 

14.5

1 

15.0

1 

Mei 15.2

6 

15.3

9 

15.5

2 

16.0

2 

16.1

0 

16.2

1 

16.3

1 

16.4

1 

16.5

1 

17.0

2 

Juni 17.4

1 

- - - - - - - - - 
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Juli - - - 17.5

5 

17.4

6 

17.3

0 

17.2

0 

17.1

1 

16.5

9 

16.4

9 

Agust 16.1

4 

16.0

3 

15.5

0 

15.4

3 

15.3

2 

15.2

3 

15.1

1 

15.0

0 

14.4

3 

14.3

2 

Sept 14.1

0 

13.5

8 

13.4

4 

13.3

7 

13.2

6 

13.1

5 

13.0

6 

12.5

7 

12.4

8 

12.3

7 

Oktb 12.0

8 

11.5

7 

11.4

4 

11.3

7 

11.2

6 

11.1

5 

11.0

6 

10.5

7 

10.4

8 

10.3

6 

Nov. 10.0

6 

09.5

2 

09.3

9 

09.3

1 

09.2

0 

09.0

9 

08.5

9 

08.4

9 

08.4

0 

08.2

8 

Des. 07.5

8 

07.4

3 

- - - - - - - - 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2Fimgs%2F2016%2F06%2F36686_55059_hilal%2520teropong.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2Fread%2F2016%2F06%2F28%2F36686%2F4-juli-hilal-masih-di-bawah-ufuk-lebaran-6-juli&docid=RPH_eL6VmJ-cgM&tbnid=Ch5zzXv9pUumZM%3A&w=306&h=165&bih=625&biw=1366&ved=0ahUKEwjlrNmp3LrPAhUDOY8KHTR6AZ0QMwhCKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.aktual.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fantarafoto-penentuan-ramadan-1436h-160615-riv-3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aktual.com%2Fpenentuan-ramadan-1436-hijriyah-di-beberapa-daerah-indonesia%2F&docid=z-SKhOuKh1gosM&tbnid=LNRL1OT4zGtOkM%3A&w=3111&h=2074&bih=625&biw=1366&ved=0ahUKEwjX_Ki13LrPAhXENI8KHRQXAbY4ZBAzCAQoAjAC&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-wyo8so4nuFU%2FVkHCZk-dyuI%2FAAAAAAAAADg%2FVRzmqSs8uIQ%2Fs1600%2FDSC_0018.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgeggerbulen.blogspot.com%2F2015%2F11%2Fteknik-rukyatul-hilal.html&docid=lmOgAtFv1k0wQM&tbnid=r3mnY_fP8RgPzM%3A&w=1600&h=1071&bih=625&biw=1366&ved=0ahUKEwjlrNmp3LrPAhUDOY8KHTR6AZ0QMwhXKC8wLw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fnapakhilal.files.wordpress.com%2F2010%2F01%2Fger-akh.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnapakhilal.wordpress.com%2Fcategory%2Fartikel-terkait%2F&docid=K6X6ow4EPRrjGM&tbnid=cnKSTWYqDwSIEM%3A&w=1024&h=768&bih=625&biw=1366&ved=0ahUKEwjlrNmp3LrPAhUDOY8KHTR6AZ0QMwh_KFcwVw&iact=mrc&uact=8
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