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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s} es (dengan titik di bawah) ص

 dad d} de (dengan titik di bawah) ض

 ta t} te (dengan titik di bawah) ط

 za z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l el ؿ

 mim m em ـ

 nun n en ف

 wau w we و

 ha h ha ػه 

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى

 



 
 

ix 
 

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

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

2. Vokal 

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

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

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A ا  

 Kasrah i I ا  

 d}amah u U ا  

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ى  

 ى ْ  

fathah dan ya>’ ai a dan i 

ػ ْ  ى

  ْ
 و 

fathah dan wau au a dan u 

Contoh: 

kaifa : كْي   ف      

haula : ؿ    هْو   

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas  ىَ...    اَ ...

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

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

Contoh: 

مى   ت  ما    ر   
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4. Ta’ marbutah 

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

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

al-atfa raudah : فاِؿ            ْ ل  طْ ْْ رْو  ضةُ اْ  

al-fadilah al-madinah : فا ضِل ةُ           ْ ا لْ  م دِيْػن ةُ الْ  

al-hikmah : ل ْك  مةُ                ْْ ا  ْ  

5. Syaddah (Tasdid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah  tanda  tasydid  (ّ ),  dalam  transliterasi  ini  dilambangkan  dengan  

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا  (alif 

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

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

ا ل  ش  م ْ س     : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

زل ة    al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا ل زلْ  
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al-falsafah :     ْفل س فة    ا لْ    

al-biladu :       د  ا لْبِال   

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

ta’murun :     ْرْو  ت أ ف   م   

al-nau‘ :         ع    وػْ ا لن  

syai’un :         يء   ْش  

umirtu :      ت  أ ِ مْر  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans- literasi 

secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

al-Sunnah qabl al-tadwin 



 
 

xii 
 

9. Lafz al-Jalalah (اهلل) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

billah هلل بِا  dinullahِ هلل ِا ن  ديْ   

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

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

CDK, dan DR). 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subhanahu wa ta’ala 

saw. = sallalhu alaihi wa sallam 
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a.s. = alaihi salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama  : Darma 

NIM : 10900119062 

Judul : Urgensi Saksi Rukyatul hilal di Era Digitalisasi Perspektif Ilmu Falak 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk : 1) Mengemukakan eksistensi saksi dalam 

hukum Islam, 2) Mengemukakan implementasi rukyatul hilal di era digitalisasi, dan 

3) Menganalisis persfektif ilmu falak terhadap urgensi saksi rukyatul hilal di era 

digitalisasi. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 

Pendekatan Syar’i Yuridis, yaitu pendekatan yang datanya diperoleh dari hukum-

hukum syar’i dikarenakan di dalam penelitian ini fokus utama peneliti adalah untuk 

mengkaji hukum-hukum syar’i yang berkaitan. Penelitian ini tergolong library 

research atau penelitian Pustaka, yaitu data dikumpulkan dengan mengutip, 

menyadur dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) 

terhadap literatur yang representatife dan mempunyai relevansi dengan masalah yang 

dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. 

Setelah mengadakan analisis yang mendalam terhadap literatur-literatur yang 

relevan, penulis menemukan hasil penelitian yaitu eksistensi saksi dalam hukum 

islam masih berpedoman terhadap ketentuan syariat yang berlaku, 

pengimplementasian rukyatul hilal di era digitalisasi sangat berdampak baik 

dikarenakan penggunaan alat-alat modern untuk melakukan rukyatul hilal, urgensi 

saksi rukyaul hilal di era digitalisasi masih menjadi hal yang sangat penting meskipun 

teknologi sudah sangat canggih yang berguna untuk memaksimalkan penggunaan alat 

tersebut. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu penelitian diharapkan menjadi informasi 

dan referensi bahwa keberadaan atau urgensi saksi rukyatul hilal di era digitalisasi 

masih menjadi hal yang penting. Meskipun alat-alat rukyatul hilal sudah canggih 

namun keberadaan saksi tetap harus ada demi memaksimalkan penggunaan alat-alat 

tersebut. 

Kata Kunci : Urgensi, Saksi rukyatul hilal, Era Digitalisasi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Penentuan awal bulan Hijriyyah merupakan salah satu bidang ilmu hisab 

rukyat yang lebih kerap diperdebatkan dibanding dengan bidang-bidang lain seperti 

penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat, persoalan ini dikatakan sebagai 

persoalan klasik yang senantiasa aktual, karena selalu diperdebatkan sejak dulu dan 

hampir setiap tahun selalu mengundang polemik sehingga nyaris mengancam 

persatuan dan kesatuan umat.1 Di Indonesia, menentukan awal bulan Ramadan dalam 

penentuan awal bulan kamariah menjadi hal yang paling disoroti. Hal tersebut 

dikarenakan Ramadan merupakan bulan ke 9 pada tahun hijriah dimana pada bulan 

ini orang islam yang sudah balig diwajibkan berpuasa selama 29 atau 30 hari. 2 Hal 

ini menjadi menarik dikarenakan hari-hari besar Islam yang dianggap sakral oleh 

umat Muslim terjadi pada bulan-bulan tersebut. Kepastian akan tanggal-tanggal inilah 

yang menjadi ujung tombak perdebatan mengenai penetapan jatuhnya tanggal 

tersebut. 

Masalah hisab dan rukyat sudah cukup menguras tenaga umat Islam dan 

terkadang mengakibatkan terganggunya ukhuwah menjelang hari raya Idul Fitri dan 

 
1 Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2012), h. 91 
2 Indah Amaliah, Mahyuddin Latuconsina, “Efektivitas Hisab Hakiki Tadqiqi Sebagai Metode 

Penentuan Awal Bulan Kamariah Terhadap Imkanurrukyat”, (Hisabuna : Volume 2 Nomor 3 Tahun 

2021), h. 99. 
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Idul Adha, seolah-olah persoalan dasarnya adalah antara metode hisab (perhitungan 

astronomi) dan rukyat (observasi) yang seolah bertentangan dan sulit disatukan. 

Perdebatan antara Hisab dan Rukyat tentang klaim mana yang diyakini paling kuat 

telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan semakin memperlebar jarak diantara 

keduanya.3 

Berbagai macam metode baik dalam hisab maupun rukyat semakin 

berkembang untuk mengamati kedinamisan objek hilal sebagai titik tolak penentuan 

awal bulan. Aktifitas mengamati bulan sabit muda yang dikenal dengan Rukyatul 

Hilal menjadi rutinitas yang tidak dapat dihindari menjelang datangnya bulan-bulan 

suci tersebut. Karena telah jelas tersurat dalam Q.S. al Baqarah ayat 185 : 

 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ ۗ  

Terjemahnya :  

“...Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau 

bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah.”4 

 

Penetapan awal bulan Qamariyah juga berkaitan erat dengan pelaksanaan 

waktu-waktu ibadah. Kata syahadah merupakan bentuk mashdar dari kata syahida 

yang seakar dengan kata syuhud.5 Secara etimologi atau kebahasaan bermakna 

 
3 Muhammad Fadhil, Fatmawati, Muh. Soleh Ridwan, “Korelasi Antara Hisab Dan Rukyat 

Dalam Perumusan Penanggalan Hijriyah”, (Hisabuna: Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022), h. 100. 
4 Kementerian Agama Republik Indonesia, (Sygma Creative Media Corp : 2014), h. 27. 
5Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997, h. 746 
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informasi (I’lan) dan hadir (hudur). Secara istilah kata ini dapat berarti informasi 

yang diberikan oleh orang yang dapat dipercaya atau jujur untuk mendapatkan sebuah 

hak dengan menggunakan kata ‘bersaksi’ atau ‘menyaksikan’ di depan majlis hakim 

dalam sebuah persidangan.6 

Konteks rukyat, kesaksian dari seorang perukyat atau syahid tidak serta merta 

diterima oleh hakim Pengadilan Agama. Karena Dalam penetapan awal bulan hijriah, 

keterlibatan hukum dan masyarakat juga dibutuhkan hal ini tertuang dalam Pasal 52A 

UU RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, “Pengadilan Agama memberikan Isbat kesaksian rukyat 

hilal dalam penentuan awal bulan hijriah.”7 Peran hakim adalah untuk mengisbatkan 

kesaksian seseorang yang berhasil melakukan rukyat. Karena setiap hakim yang 

ditugaskan oleh Ketua Pengadilan. Hakim tersebut harus memahami dan menguasai 

ilmu hisab dan rukyat. Masalah kesaksian melihat hilal ini adalah masalah yang 

memerlukan kejujuran si penglihat tentang kebenaran kesaksiannya. Pemerintah 

Indonesia tidak secara gegabah menerima laporan seorang mengenai rukyat hilal. 

Biasanya kesaksiannya diuji dengan sebuah hasil hisab yang ada dengan jam yang 

berkaitan dengan waktu terbenam matahari atau dengan tempat dan posisi bulan itu 

berdiri. 

 
6 Wahbah Zuhaily, al Fiqhu al Islamu wa Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikr, Cet. 2, h. 556 
7 Selengkapnya bisa dilihat dalam pasal 52A Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 

yaitu Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) 
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Berbeda keadaannya seperti pada masa Nabi Muhammad saw. Pada masa itu, 

Nabi menerima laporan rukyat dari seseorang yang mengaku melihat hilal diterima 

tanpa verifikasi lanjutan tentang keberadaan hilal.8 Ada dua verifikasi yang dipakai 

saat itu yaitu hilal yang disaksikan pada hari ke 29 dan yang kedua orang yang 

menyaksikan hilal bersaksi dengan Allah dan Rasul-Nya. 

Praktik Nabi inilah kemudian, hakim di belakang hari meminta perukyat hilal 

bersumpah untuk menguatkan keyakinannya tentang kredibilitas perukyat. Bahkan 

saat ini, ahli rukyat sepakat mensyaratkan bahwa hasil hisab harus selalu sesuai dan 

didukung oleh hasil hisab, sehingga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang 

syahid atau saksi rukyat baik formil maupun materil. Diantara syarat materil yang 

harus dipenuhi oleh seorang saksi rukyat yaitu ‘perukyat menerangkan dan melihat 

sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal’. 

Syarat tersebut masih bersifat global karena penggunaan alat ini masih perlu 

dipertanyakan. Alat seperti apa yang dapat dipakai oleh perukyat sebagai dasar claim 

terlihatnya hilal. 

 

 

 

 
8 Wahyu Widiana, “Penentuan Awal Bulan Qamariyah dan Permasalahannya di Indonesia”, 

dalam Hisab Rukyat dan Perbedaannya, Departemen Agama RI, 2004, h. 9 
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Metode ru'yah atau ru’yah al-hilal adalah kegiatan atau usaha melihat 

hilal atau bulan sabit di ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam 

menjelang awal bulan baru –khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan 

Zulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu mulai.9 

Tradisi di Indonesia dan negara-negara lain, biasanya ru’yah ini 

dilakukan bersama-sama atau dengan banyak orang. Ketika tiba saat waktunya 

meru’yah dilakukanlah ru’yah tersebut. Ketika hal itu dilakukan belum tentu yang 

ikut ru’yah tersebut dapat melihat hilal, meskipun dalam waktu dan tempat yang 

sama. Bisa saja yang dapat melihat hilal tersebut satu atau dua orang saja. Karena 

banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam 

ru’yah al-hilal ini. 

Salah satu faktor tersebut adalah ketika matahari terbenam atau sesaat 

setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga 

antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang 

melatarbelakangi tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang 

terlatih melakukan ru’yah tentunya akan menemui kesulitan menentukan hilal 

yang dimaksudkan. Apalagi apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan 

tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan ru’yah tidak mengetahui 

posisi di mana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya lebih mangalami 

kesulitan. 

 
9 Muhyiddin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004) h. 

173. 
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Faktor lainnya adalah cahaya hilal sangatlah lemah bila dibandingkan 

dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk bisa 

mengamati hilal yang masih berusia sangat muda. Semakin muda usia bulan 

semakin dekat ia dengan matahari; sebaliknya makin tua usianya, bulan makin 

menjauhi matahari. Pada saat konjungsi, bulan dan matahari berada di bujur 

ekliptika yang sama. Setelah lewat konjungsi, keduanya pun berangsur-angsur 

menjauh. Pada hilal yang sangat muda, sudut antara bulan dan matahari amat 

kecil sehingga luas hilal yang memantulkan sinar matahari sangat sedikit. Karena 

dekatnya jarak-sudut bulan-matahari ini, hilal akan terbenam beberapa saat 

setelah matahari terbenam dan dengan tipisnya cahaya hilal yang dipantulkan sinar 

matahari berarti diperlukan latar yang gelap untuk bisa mengamati 

penampakan hilal. 

Jadi mengamati hilal bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab meskipun 

hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam ia belum tentu bisa diamati. 

Sebabnya adalah cahaya hilal yang amat lemah itu kalah dengan cahaya senja. 

Artinya, agar mata manusia dapat mengamati hilal dengan baik diperlukan kondisi 

langit yang cerah dan sudah gelap. Persoalannya adalah makin muda usia hilal 

makin dekat kedudukannya dengan matahari, sehingga tidak ada cukup waktu 

untuk menunggu senja meredup agar hilal bisa teramati. Dengan kata lain hilal 

terburu terbenam saat langit masih cukup terang. Sebenarnya dengan makin 

meningkatnya usia hilal, kesulitan di atas dengan sendirinya akan teratasi sebab 
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pada saat itu sudut antara bulan dan matahari sudah membesar sehingga pengamat 

punya cukup waktu untuk menyaksikan hilal di atas ufuk setelah matahari 

terbenam maupun menunggu redupnya senja. 

Kesaksian hilal perlu dikaji lebih mendalam. Para ulama telah 

berbeda pendapat dalam menetapkan hilal (permulaan bulan baru) baik untuk 

penetapan bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, terdiri dari beberapa pendapat10, 

Ada yang berpendapat untuk melihat hilal itu harus dilakukan oleh 

sekumpulan orang yang banyak, Ada yang berpendapat untuk melihat hilal ini cukup 

dilakukan oleh dua orang muslim yang adil, Juga ada yang berpendapat, untuk 

melihatnya cukup dilakukan oleh satu orang yang adil. 

Untuk itu masalah kesaksian hilal khususnya mengenai jumlah pemberi 

informasi perlu adanya pembanding, menelaah lebih dalam dengan mencoba 

memahami pendapat-pendapat ulama terdahulu. Berapa orang yang harus 

memberi kesaksian hilal agar kesaksian tersebut diterima sebagai penentuan awal 

bulan kamariah, mengingat pelaksanaan ru’yah al-hilal memiliki tingkat 

keberhasilan yang minim ketimbang ketidakberhasilannya dalam melihat hilal dan 

tidak semua orang dapat melihat hilal meskipun dilakukan dalam waktu dan 

tempat yang sama. 

 

 
10 Wahbah az-Zhuhaili, al-Fiqh al-Islamiwa ‘Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994. 

Jil.II), h. 598 
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Kemajuan dalam bidang astronomi memudahkan kita dalam menentukan 

posisi benda langit seperti hilal dengan keakurasian yang tinggi. Penentuan posisi 

matahari, bumi, dan bulan dapat diketahui dengan mudah dalam usaha menentukan 

awal bulan Qamariyah yang hingga saat ini belum menemukan kesepakatan. 

Kemajuan teknologi berperan penting dalam mengimplementasikan rumus-

rumus atau teori astronomi modern dalam hal hisab rukyat. Pemrograman hisab 

berbasis komputer dimanfaatkan untuk membantu permasalahan hisab rukyat. 

Meskipun demikian, komputer ataupun teknologi bukanlah satu-satunya faktor yang 

dapat menyelesaikan permasalahan hisab rukyat. Ia hanyalah instrumen pembantu 

dalam meningkatkan dan memudahkan kualitas hisab dalam hal ini yaitu keakuratan 

hisab. Ia juga berfungsi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan manusiawi / 

human error yang biasa terjadi. Dengan berkembangnya teknologi berbasis komputer 

makin mempermudah pengamatan hilal. Terlebih teleskop saat ini sudah banyak yang 

dilengkapi komputer untuk mempermudah arah ke posisi hilal. 

Pemanfaatan teknologi atau alat bantu dalam rukyat sudah cukup lama 

digunakan, namun dalam dasar syar’i, penggunaan alat bantu rukyat masih terus 

dikaji keabsahannya. Nadhlatul Ulama sebagai simbolisasi mazhab rukyat 

menetapkan syarat bahwa alat bantu yang boleh digunakan adalah alat untuk 

memperjelas objek yang dilihat, bukan pantulan.11 

 
11 A. Ghazalie Masroeri, Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama, (Jakarta: LFPBNU, 

2006), h. 27 
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Sejalan dengan itu didalam Mazhab Syafi’i disinggung tentang 

penggunaan teknologi dalam rukyat hilal seperti pendapat Imam al-Syarwani, 

beliau mejelaskan bahwa penggunaan alat yang mendekatkan atau membesarkan 

seperti teleskop, air, ballur, masih dianggap sebagai rukyat, dan Imam al-Muthi’ 

menegaskan bahwa penggunaan alat optik sebagai penolong diizinkan karena 

yang melakukan penilaian terhadap hilal adalah mata perukyat sendiri, sedangkan 

alat hanya sebagi perantara, sebagaimana kaca mata sebagai alat bantu untuk 

membaca. 

Sementara dengan kecanggihan teknologi saat ini berbagai macam alat 

baik sederhana maupun canggih dapat digunakan untuk mengobservasi hilal. 

Bahkan dewasa ini rukyat juga dilakukan dengan menggunakan peralatan 

canggih sperti teleskop yang dilengkapi oleh Charge Coupled Device atau yang 

disingkat CCD imaging dan bisa disaksikan di berbagai media yang disiarkan melalui 

jaringan internet, namun tentunya perlu dilhat lagi bagaimana penerapan kedua ilmu 

tersebut. Sehingga saksi rukyat dengan teknologi tersebut dapat terdefenisi dengan 

tepat. 

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji dan meneliti hal tersebut dengan Judul “Urgensi Saksi 

Rukyatul hilal Di Era Digitalisasi Dalam Perspektif Ilmu Falak” 

 

 



10 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Eksistensi Saksi Dalam Hukum Islam? 

2. Bagaimana Implementasi Rukyatul hilal di Era Digitalisasi? 

3. Bagaimana Persfektif Ilmu Falak Terhadap Urgensi Saksi Rukyatul hilal di 

Era Digitalisasi? 

C. Pengertian Judul 

Dari latar belakang tersebut di atas, peneliti demi menghindari 

kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka peneliti 

akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting, antara lain : 

1. Urgensi 

Urgensi berasal dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti 

mendorong. Dalam versi bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam 

versi bahasa Indonesia menjadi "urgensi" (kata benda).12 

Dari pengertian tersebut urgensi menyeru pada sesuatu yang mendorong kita 

atau yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Dengan demikian 

mengandaikan terdapat masalah yang harus segera diselesaikan.Urgensi yaitu kata 

dasar dari “urgen” mendapat akhiran 'i' yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau 

yang memegang peran utama atau unsur sangat penting. Kamus Besar Bahasa 

 
12 Maulina Daulay, Jurnal Hikmah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 

Padangsidimpuan, 2018. 
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Indonesia (KBBI) menyebut urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang 

sangat penting. 

2. Saksi 

Saksi adalah adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama 

mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (mis. 

penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan 

pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang 

saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. 

Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu 

proses peradilan. 

Saksi dalam kaitannya dengan saksi Rukyatul hilal adalah orang yang dalam 

keadannya telah cakap dalam syarat formil dan materil Rukyatul hilal yang melihat 

hilal secara langsung dan dipersaksikan. 

3. Rukyatul hilal 

Rukyatul hilal adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, penampakan bulan 

sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak (konjungsi). Rukyat dapat 

dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. 

Rukyat dilakukan setelah Matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah Matahari 

terbenam (maghrib), karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan 

cahaya Matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indra
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hilal
https://id.wikipedia.org/wiki/Ijtimak
https://id.wikipedia.org/wiki/Konjungsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teleskop
https://id.wikipedia.org/wiki/Maghrib
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petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriyah. 

Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari 

berikutnya. 

4. Era Digitalisasi 

Era Digitalisasi adalah era atau keadaan kehidupan dimana kehadiran 

teknologi maju dapat mendorong segala aktivitas penunjang kehidupan. Selain itu, 

era digital  hadir untuk menggantikan  teknologi masa lalu dan menjadikannya lebih 

modern dan  praktis.13 

5. Ilmu Falak 

Ilmu Falak merupakan ilmu pasti yang mengintegrasikan ilmu agama dan 

sains. Ilmu falak  mempelajari tata lintas pergerakan benda-benda langit khususnya  

bumi, matahari dan bulan dalam garis edarnya masing-masing dalam rangka untuk 

kepentingan manusia dalam hal ibadah.14 

 

 

 

 
13 Era Digital: Pengertian, Kelebihan dan Dampak dari Adanya Era Digital, 

https://idmetafora.com/news/read/736/Era-Digital-Pengertian-Kelebihan-dan-Dampak-dari-Adanya-

Era-Digital.html diakses pada tanggal 05 Februari pukul 15:45 WITA. 
14 Zyubhi Zaretha, Rahma Amir, Rahmatiah HL, “Studi Analisis Perkembangan Instrumen 

Ilmu Falak Di Indonesia”, ( Hisabuna : Volume 3, Nomor 3, September 2022), Hal 1-2. 

https://idmetafora.com/news/read/736/Era-Digital-Pengertian-Kelebihan-dan-Dampak-dari-Adanya-Era-Digital.html
https://idmetafora.com/news/read/736/Era-Digital-Pengertian-Kelebihan-dan-Dampak-dari-Adanya-Era-Digital.html
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Ilmu Falak atau disebut juga ilmu astronomi Islam yang dikembangkan oleh 

ilmuan-ilmuan muslim sejak abad petengahan, secara spesifik objek kajiannya berupa 

matahari, bulan, dan bumi serta benda-benda langit lainnya dalam penentuan waktu- 

waktu ibadah umat muslim.15 

Ahli bahasa mengatakan bahwa perkataan Ilmu Falak merupakan gabungan 

dari dua kata bahasa Arab; Ilm dan Al-Falak. Kata Ilm adalah mashdar dari kata 

‘Alima ya’lamu (mengetahui). Dalam kamus Al-Munawwir, kata ini mempunyai 

persamaan arti dengan kata ‘Arafa (mengetahui, mengenal) dan Fahima (mengerti, 

memahami).16 

Ilmu Falak disebut juga ilmu hisab, karena ilmu ini menggunakan perhitungan 

( بالحسا : perhitungan). Ilmu Falak disebut juga ilmu rashd, karena ilmu ini memerlukan 

pengamatan (الرص: pengamatan). Ilmu Falak disebut juga ilmu miqat, karena ilmu ini 

mempelajari tentang batas-batas waktu ( تالميقا : batas-batas waktu). Ilmu Falak disebut 

juga ilmu haiah, karena ilmu ini mempelajari keadaan benda-benda langit (الهيئة: 

keadaan). 

 

 

 
15 Nurul Wasilah Wahidin, Muhammad Saleh Ridwan, “Ikhtiar Akademis Abbas Padil Dalam 

Pengembangan Ilmu Falak Di Sulawesi Selatan”, ( Hisabuna : Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021), h. 2. 
16 Nurul Wakiah, “Sejarah Perkembangan Dan Ruang Lingkup Ilmu Falak”, (Hisabuna : 

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021), h. 196. 
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D. Kajian pustaka 

1. Dalam jurnal AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu 

Berkaitan yang di publish pada Juni 2018 terdapat tulisan Riza Afrian 

Mustaqim yang berjudul Pandangan Ulama Terhadap Image Processing Pada 

Astrofotografi Di BMKG Untuk Rukyatul hilal. Dalam tulisannya beliau 

memaparkan tentang astrofotografi yang diguanakan BMKG dalam 

pelaksanaan rukyat hilal, astrofotografi bisa mengabadikan hilal yang mana 

nantinya bisa dijadikan sebagai data hilal untuk keperluan ilmu pengatahuan 

ataupun sebagai data kesaksian hilal, astrofotografi sangat berkaitan erat 

dengan pengunaan image processing yang merupakan sebagai salah satu alat 

bantu untuk memeperjelas citra hilal, karena citra hilal yang di potret sering 

mengalami penurunan mutu baik itu cacat (nois), terlalu kontras, kurang 

tajam, kabur (blurring) dan lain sebagainya. 

2. Skripsi Umniyah Wahidah Asriyah, yang berjudul “Urgensi Keterangan Saksi 

Perukyat Dalam Sidang Pelaksanaan Rukyat Hilal Di Indonesia” skrispi ini 

membahas tentang bagaimana urgensi keterangan saksi Rukyatul hilal di 

dalam sidang Rukyatul hilal di Indonesia. Peneliti tertarik menjadikan 

penelitian ini sebagai sumber rujukan utama dikarenakan penelitian ini berisi 

pokok-pokok tentang Rukyatul hilal serta peran saksi Rukyatul hilal, yang 

dimana hal tersebut bisa menjadi penunjang penelitian ini nantinya. 

3. Jurnal karya Irawan, M. Yusuf, A. Nasrulloh, dan Hakim L. Malasan yang 

berjudul “Pengembangan Misi Jejaring Pengamatan Hilal dan Video 
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Streaming”. Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan instrumen 

rukyat meliputi teleskop, detektor, dan aplikasi video streaming yang 

digunakan saat rukyat serta bagaimana pengembangannya untuk keperluan 

rukyat mandiri oleh masyarakat luas. Penelitian ini menjadi salah satu rujukan 

utama juga dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang penggunaan alat-alat 

modern untuk mengamati hilal. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Siti Muslifah diterbitkan tahun 2021 yang berjudul 

“SAKSI RUKYATUL HILAL DENGAN BANTUAN TEKNOLOGI” 

(Analisis Penggunaan Teleskop CCD Imaging dan Olah Citra), tulisan ini 

membahasa tentang novasi teknologi yang terlibat dalam menghidupkan 

Kembali aktivitas rukyat hilal disetiap momen penyambuatan awal bulan 

Kamariah. Masalah penggunaan teleskop dengan perangkat CCD Imaging dan 

prosedur oleh cara hasil pengamatan hilal. 

5. Pada tulisan yang lain juga, Siti Muslifah menulis tulisan yang berjudul 

“EKSISTENSI SAKSI RUKYATUL HILAL DI ERA DIGITAL” (Analisis 

Penggunaan Teleskop CCD Imaging dan Olah Citra dalam Rukyatul hilal), 

tulisan ini sangat cocok dijadikan rujukan utama oleh peneliti dikarenakan 

tulisan tersebut membahasa tentang Eksistensi saksi yang dimana berkaitan 

dengan pokok utama dalam penelitian ini. Namun, di dalam penelitian ini 

akan membahasa lebih rinci dan aktual lagi terhadap eksistensi saksi tersebut. 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian itu akan dimanfaatkan oleh penulis yakni jenis penelitian 

Library Research atau dikenal dengan penelitian pustaka. Penelitian pustaka (Library 

Research) adalah suatu metode penelitian yang dimana mempelajari sumber-sumber 

dari buku-buku literatur serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

pendekatan syar’i Yuridis. Pendekatan Syar’i Yuridis merupakan jenis pendekatan 

yang datanya diperoleh dari hukum-hukum syar’i dikarenakan di dalam penelitian ini 

fokus utama peneliti adalah untuk mengkaji hukum-hukum syar’i yang berkaitan. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian 

lapangan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data 

dari berbagai responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan pihak Kementrian Agama Kota Makassar dan BMKG Kota 

Makassar. Peneliti juga mengambil data dari berbagai sumber buku, jurnal-jurnal, 

artikel, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 



17 
 

 
 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, 

literature, majalah, internet, karya ilmiah, buku, makalahmakalah, dan hasil riset yang 

relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data 

pelengkap terkait dengan sumber data primer.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Observasi adalah teknik untuk mengmpulkan data sesuai dengan hasil 

penelitian tentang objek penelitian yang sedang dilakukan. Observasi juga 

merupakan suatu proses yang sistematris, terdiri dari berbagai proses biologis dan 

psikologis melalui diskusi menggunakan indera.17 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan analisis 

terhadap dokumen yang berisikan data yang membantu pelaksaan analisis dalam 

penelitian. Metode Dokumentasi, peneliti gunakan mendapatkan data berupa 

dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data penelitian. 

 

 

 

 
 17 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitiasn, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), H. 172. 
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c. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab antara peneliti dengan pihak 

yang terkait dengan penelitian. 

5. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian, salah satu hal yang  penting  adalah instrumen penelitian. 

Suharsimi Arikunto memberikan pandangannya mengenai pengertian dari instrumen 

penelitian, menurutnya instrumen penelitian dapat digunakan sebagai alat untuk 

membantu dalam proses penelitian yang tujuannya  agar data yang diteliti dapat 

terkumpul dan tersusun secara sistematis serta dapat mempermudah dalam melakukan 

penelitian. Adapun seorang ahli yang bernama Ridwan berpendapat bahwa instrumen 

penelitian adalah alat yang membantu proses penelitian, kualitas dari instrumen 

penelitian nantinya yang menentukan kualitas data yang didapatkan oleh peneliti. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara instrumen dan data adalah satu kesatuan 

yang saling memiliki keterkaitan.18 Oleh karena itu keberadaan instrumen penelitian 

ini sangat penting demi untuk menunjang data yang akan diperoleh guna keberhasilan 

penelitian. 

Adapun variabel pendukung yang digunakan sebagai instumen pembantu 

dalam penelitian diantaranya, melakukan wawancara, dan menggunakan alat bantu 

seperti media elektronik seperti Telepon genggam, dan alat perekam lainnya yang 

menunjang dalam melakukan penelitian. 

 
18 Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta. 2013) h. 203. 
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6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Dalam  pengolahan data peneliti menjadikannya sebagai sebuah tekni. 

Mengolah data adalah salah satu metode atau prosedur yang digunakan dengan 

bertujuan untuk menemukan data sehingga dalam melakukan analisis akan lebih 

mudah dan lebih cepat. Teknik pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian 

tersebut diantaranya, yaitu : 

1) Identifikasi data 

Identifikasi data merupakan awal mula data dianalisis serta data tersebut 

dikelompokkan dengan melihat keterkaitan data dengan judul skripsi yang telah 

diambil dan mempunyai hubungan yang relevan. Pada identifikasi data yang diambil 

adalah data yang memiliki keterkaitan dengan pokok utama dalam masalah penelitian 

yang diambil. 

2) Reduksi Data 

Reduksi data adalah prosedur dalam melakukan pemilihan serta 

penyederhanaan data atau dapat dikatakan reduksi data adalah memilih hal-hal yang 

penting pada data dan menentukan pokok-pokok yang penting dalam data, sehingga 

itulah yang memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data 

tambahan apabila diperlukan. 
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3) Editing Data 

Pengeditan data yakni, mengoreksi data, lalu data yang telah dikumpulkan, 

dirapikan supaya lebih memudahkan peneliti mengerjakan penelitian selanjutnya. 

Sehingga, pengeditan data digunakan untuk melengkapi dan merapikan data yang 

diperoleh. Termasuk diantaranya mengecek kembali data, baik data yang berkaitan 

maupun yang tidak berkaitan adalah bagian dari proses pegeditan data. 

b. Analisis Data 

Salah satu bagian yang paling utama dalam melakukan penelitian adalah 

analisis data. Analisis data diartikan sebagai cara atau proses dalam melakukan 

pengolahan data, sehingga membentuk suatu informasi yang baru agar ciri dan 

karakteristik dari data tersebut lebih mudah untuk dipahami dan memiliki manfaat 

dalam memberikan solusi pada suatu permasalahan. Dan biasanya analisis data 

dilakukan sebagai tempat terakhir sebelum peneliti merangkum hasil dari penelitian. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berkisar pada dua hal pokok antara lain : 

a. Untuk Mengetahui Eksistensi Saksi Dalam Hukum Islam. 

b. Untuk Mengetahui Implementasi Rukyatul hilal di Era Digitalisasi. 

c. Untuk Mengetahui Persfektif Ilmu Falak Terhadap Urgensi Saksi Rukyatul hilal di 

Era Digitalisasi. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi keilmuan kepada 

peneliti lain dengan tema yang sama. 

b. Praktis 

 Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman disamping itu 

diharapkan hasil penelitian berguna bagi masyarakat untuk lebih memahami 

bagaimana eksistensi saksi Rukyatul hilal di zaman sekarang.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Saksi 

Secara Etimologi saksi adalah seorang yang memiliki informasi secara 

langsung mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka, 

yang dapat menolong dan memastikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu 

kejahatan atau kejadian dramatis yang ada. Sedangkan salah satu pengartian dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melihat atau mengetahui 

sendiri suatu peristiwa (kejadian).19 

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاھد atau الشاھد yaitu orang yang 

mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya, kata jama’nya adalah 

 yang الشھادة masdharnya adalah شھداء jama’nya ialah شھید Kata . شھود dan اشھاد

artinya kabar yang pasti.20 

Adapun saksi menurut lughat/bahasa adalah Orang yang memberitahukan 

tentang apa yang telah di saksikannya yang mempunyai kemampuan bahasa. 

Di dalam buku-buku fikih sulit sekali ditemukan adanya defenisi saksi 

menurut syar’i. pada umumnya yang di utarakan adalah defenisi kesaksian, oleh 

sebab itu, sebelum mengemukakan defenisi saksi, penulis terlebih dahulu akan 

memaparkan beberapa defenisi tentang kesaksian. 

 
19 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1976 ), 

h. 825 
20 Al-Anshari, Lisan al-‘Arab, (Kairo : Dār al-Mishri, th ), juz VII, h. 222 
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Pertama, Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di 

depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap 

orang lain.21 Kedua, Kesaksian adalah Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan 

suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan siding pengadilan.22 Ketiga, 

Bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang 

terhadap orang lain dengan lafazh aku bersaksi.23 

Dari beberapa defenisi diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa yang 

dinamakan kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur yaitu Adanya suatu perkara / 

peristiwa sebagai objek, dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan, 

adanya orang yang memberiyahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa 

komentar, orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar 

objek tersebut, pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau 

berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak. 

Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan kesaksian dapatlah 

dikemukakan pengertian saksi sebagaimana yang dikatakan oleh al-Jauhari yaitu 

Saksi ialah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan 

mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak 

menyaksikannya.24 

 
21 Muhammad Salam Madzkur, al-Qadhā’ fi al-Islām, ( Kairo : Dār an-Naḥḍah al-‘Arābiyah, 

1964 ), h. 83 
22 Ibn al-Human, Syarah Fath al-Qādir, ( Mesir : Musṭhafa al-Bab al-Halabi, 1970 ), juz VII, 

h. 415 
23 Mahalli, Qalyubĩ wa ‘Umairah, ( Riyad : Maktabah ar-Riyaḍ li al-Hadiṭṣah, th ), juz IV, 

hal. 316 
24 Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlaniy, Subul as-Salām, (Singapura : Sulaiman Mar’iy, 1960), 

h. 126 
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Ibnu Hazm dalam membahas kesaksian dan yang terkait dengannya tidak 

membuat defenisi tentang saksi secara eksplisit seperti ulama lainnya, namun 

demikian, ada beberapa pernyataan Ibnu Hazm yang dapat dijadikan data untuk 

mengungkapkan pengertian saksi secara terminologis. 

Menurut Ibnu Hazm tidak boleh diterima kesaksian baik itu dari laki-laki 

atau perempuan kecuali adil.25 Dalam uraian selanjutnya, Ibnu Hazm mengatakan 

apabila saksi menarik kesaksiannya setelah diputuskan hukum tentangnya atau 

sebelum diputuskan, maka batallah keputusan itu, tetapi jika ia gila atau mati setelah 

ia memberikan kesaksian dan putusan belum diputuskan atau sudah diputuskan maka 

keputusan hukum harus dilaksanakan dan tidak boleh ditolak. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian saksi secara 

terminologis menurut Ibnu Hazm adalah pemberitahuan seorang yang adil 

terhadap apa yang disaksikannya. 

Syahadah (kesaksian) merupakan salah satu sarana yang banyak dipakai 

oleh hakim untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana ( jarimah ), sedikit 

sekali ketetapan adanya suatu tindak pidana tanpa menggunakan sarana-sarana 

kesaksian (Syahadah). Oleh karena itu syahadah merupakan sarana yang urgen 

sekali untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana ( jarimah ). Namun pada 

prakteknya kesaksian juga dipakai untuk sesuatu yang bukan bersifat Jarimah yaitu 

salah satunya kesaksian terhadap Rukyatul hilal sehingga kesaksian dari saksi yang 

melihat hilal itu sangat penting. 

 
25 Ibn Hazm, al-Muhallā, ( Mesir : Jumhūriyah al-‘Arābiyyah, 1392H/1972M ), jilid 10, h. 

472 
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Pengertian saksi menurut ketentuan hukum positif diatur di dalam Pasal 1 ayat 

26 KUHAP yang memberikan definisi saksi yaitu : 

“..yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri 

dan ia alami sendiri.”26 

Terakit dengan pengertian saksi ini, terdapat beberapa pengertian yang dapat 

dikemukakan, yaitu : 

1. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu 

kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, 

pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan 

pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. 

Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga 

sebagai saksi mata. 

2. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang 

dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana 

berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri 

dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan 

tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-

undang perlindungan saksi pasal 1 Ayat 1).27 

 
26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat 26. 
27 Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 

235. 
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UU RI No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian 

saksi yang terdapat dalam pasal 1 Ayat 1 saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, 

ia lihat sendiri , dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau 

penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di dalam 

tahap penyelidikan dan penyidikan.28 

Berdasarkan dari pengertian saksi yang dikemukakan di atas, baik dari sudut 

pandang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Saksi adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat saksi yang 

dapat memberikan keterangannya terhadap sesuatu yang ia saksikan dengan jelas 

untuk kepentingan hukum. 

B. Dasar Hukum Tentang Saksi 

Dasar Hukum mengenai saksi diatur di dalam Al-Qur’an dan Hadist yang 

menganjurkan persaksian terhadap suatu perilaku hukum atau tindak pidana, adapun 

ayat Al-Qur’an yang mengatur tentang saksi adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 
28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 

Ayat 1. 
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1. Surah at-Talaq ayat 2 

ةَ  فاَمَْسِكُوْهُنَّ بِعَْرُوْفٍ اوَْ فاَرقُِ وْهُنَّ بِعَْرُوْفٍ وَّاشَْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِ نْكُمْ وَاقَِيْمُوا الشَّهَادَ فاَِذَا بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ  
لِكُمْ يُ وْعَظُ بهِ َ يََْعَلْ لَّه  الْْهخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِِلِل هِ  يُ ؤْمِنُ  كَانَ   مَنْ   ٖ  لِل هِ ذۗه   رَجًامَْ ەۗ وَمَنْ ي َّتَّقِ الِل ه

Terjemahnya :  

“ Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka 

secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu 

tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan 

kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari 

akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan 

jalan keluar baginya.”29 

 

2. Surah al-Maidah Ayat 8 

قَ وَّامِيَْْ لِل هِ شُ  اهمَنُ وْا كُوْنُ وْا  الَّذِيْنَ  يَ ُّهَا  هُوَ يٰها تَ عْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ  الَّْ  عَلهاى  قَ وْمٍ  شَنَاهنُ  يََْرمَِنَّكُمْ  وَلَْ   
بِِلْقِسْطِِۖ هَدَاۤءَ 

َ خَ  َ ۗاِنَّ الِل ه  بِيْرٌۢ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ اقَْ رَبُ للِت َّقْوهىِۖ وَات َّقُوا الِل ه
Terjemahnya :  

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) 

karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan.”30 

Berdasarkan dari ayat yang menjadi landasan hukum saksi dalam kesaksian, 

dapat dipahami bahwa saksi merupakan unsur yang sangat penting dalam menetapkan 

 
29 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjermahannya, (Sygma Creative 

Media Corp : 2014), h. 558 
30 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Sygma Creative 

Media Corp : 2014), h. 108. 
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sesuatu hal karena dengan keterangan saksi atau kesaksian itulah yang dapat diambil 

keputusan terhadap suatu hal. 

Dalam al-Qur’an juga dijelaskan tentang kesaksian dimana saksi harus dua 

orang laki-laki yang adil. Jika tidak ada, maka boleh satu orang laki-laki dan dua 

orang perempuan. Dan hendaklah sumpah tersebut dilakukan dengan sadar dan 

disengaja. Yang kemudian saksi rukyat hilal diperjelas didalam hadits dari ibnu bbas 

dijelaskan bahwa kesaksian hilal Ramadhan bisa ditetapkan dengan kesaksian 

seorang laki-laki. 

C. Jenis-jenis Saksi 

Jumah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya dua saksi laki-laki 

atau yang setara dengan jumlah tersebut, yaitu satu saksi laki-laki dan dua 

saksi perempuan, empat saksi perempuan atau saksi laki-laki ditambah 

dengan sumpah penuntut, berikut jenis-jenis saksi beserta jumlahnya, untuk perkara 

zina, jumlah minimal saksinya itu 4 orang saksi, untuk pernikahan, jumlah minimal 

saksi yaitu 2 orang saksi, sedangkan untuk rukyatul hilal, minimal saksi yaitu 2 

orang. 

D. Syarat-syarat Saksi 

Saksi memiliki peranan penting dalam menetapkan seseorang bersalah atau 

tidak pada suatu peristiwa hukum, maka dalam Islam untuk memilih seorang saksi 
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dipilih secara selektif guna mendapatkan informasi yang akurat. Menurut para ulama 

ada beberapa persyaratan bagi seorang saksi yang antara lain sebagai berikut : 

1. Beragama Islam, menurut Mahalli bahwa seharusnya para saksi terdiri 

dari kaum Muslimin bukan dari kalangan non Muslim terutama terhadap 

suatu pristiwa hukum yang terjadi antara sesama umat Islam.31 Bahkan 

seyogianya para saksi terdiri dari orang- orang Muslim yang beriman 

tingkat tinggi jangan orang Muslim yang berstatus Islam KTP (fasik atau 

kurang mengamalkan ajaran-ajaran Islam), maka apabila tidak ada yang 

lain disini perlu ketelitian. 

2. Bersifat adil, termasuk memberitahukan secara apa adanya dengan apa 

yang dilihatnya terhadap objek pristiwa hukum tersebut tanpa menambahi 

dan menguranginya, maka menurut Ibnu Hazm bahwa tidak boleh 

diterima kesaksian seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak adil. 

Perintah untuk memberikan kesaksian dengan seadil-adilnya ini telah 

ditegaskan Allah swt. dalam al-Qur’an pada surah al-Maidah ayat 8 yang 

sudah dipaparkan peneliti sebelumnya. 

3. Balig dan berakal, para ulama fikih berpendapat bahwa salah satu dari 

orang-orang yang bebas dari hukum adalah anak-anak dan orang gila 

termasuk kesaksian mereka ditolak sebab menurut al-Jauhari dikarenakan 

tentang kesaksian berkaitan herat dengan tanggungjawab. 

 
31 Mahalli, Qalyubi wa ‘Umairah, juz IV, ( Riyad : Maktabah ar-Riyaḍ li al-Hadiṭṣah, th ), h. 

323. 
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Anak-anak dan orang gila tidak dapat diberikan taklif (memikul 

tanggungjawab) karena belum sempurna akal dalam memahami sesuatu, 

maka dalam Islam seorang saksi haruslah baliq dan berakal sehat sebab ia 

harus bisa menanggungjawabi setiap kesaksian yang disampaikannya. 

Namun, apabila seorang saksi yang semula sehat akal lalu setelah 

beberapa hari memberikan kesaksian tersebut dia menjadi gila maka 

kesaksiannya tetap diterima serta tidak boleh ditolak. 

Mayoritas ulama menolak kesaksian anak-anak, namun apabila 

tidak ada orang baliq (dewasa) yang melihat suatu pristiwa hukum pada 

saat terjadi perkara tragedi tersebut kecuali anak-anak, seperti kasus-kasus 

yang berkaitan dengan anak-anak maka dalam hal ini menurut imam 

Hambali anak-anak pun diperbolehkan menjadi saksi atas perkara tersebut. 

Namun menurut imam Malik, bahwa kesaksian anak-anak disini bukanlah 

merupakan bertindak sebagai saksi melainkan hanya sebatas qarinah 

(petunjuk) saja. 

Dalam pedoman tatacara pelaksanaan itsbat rukyat hilal, saksi rukyat 

dibedakan menjadi dau macam, yaitu saksi adalah seorang atau beberapa orang 

yang mengetahui secara langsung, melapor bahwa ia melihat hilal dan diambil 

sumpahnya oleh hakim, yang kemudian disebut syahid. Saksi dalam definisi yang 

kedua yaitu orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa 
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orang yang melapor dan mengetahui pengangkatan sumpah oleh hakim. Dalam 

konteks saksi dalam rukyat hilal adalah definisi yang pertama.32 

Adapun sayhid / perukyat memeliki beberapa syarat formil maupun materil. 

Diantara syarat formil yaitu : 

1. Aqil (berakal sehat) 

2. Baligh atau sudah dewasa 

3. Islam 

4. Laki-laki atau perempuan 

5. Mampu melakukan rukyat 

6. Jujur 

7. Adil 

8. Jumlah perukyat lebih dari satu orang 

9. Mengucapkan sumpah kesaksian Rukyatul hilal di depan sidang 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah dan dihadiri 2 (dua) orang 

saksi. 

Sedangkan syarat materil yang harus dimiliki oleh seorang saksi rukyat yaitu : 

1. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala 

maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal. 

 
32 Pedoman Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyat Hilal, http://repo.unnes.ac.id. Diakses tanggal 

05 Februari 2023 Pukul 12:47 

http://repo.unnes.ac.id/
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2. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni 

kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana 

letak, arah posisi, dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagimana 

kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat. 

3. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan 

dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan 

kaidah syar’i. 

Penentuan ini sejatinya dilakukan oleh para ahli falak baik itu laki-laki 

maupun perempuan, karena seiring perkembangan zaman para ahli falak perempuan 

pun bermunculan. Namun sejauh ini belum pernah menemukan kesaksian melihat 

hilal dari seorang ahli falak perempuan. Kesaksian rukyat hilal selalu diambil alih 

oleh laki-laki dan disebutkan dalam berita acara rukyatul hilal Kementarian Agama 

Republik Indonesia. Padahal ada banyak ahli falak perempuan yang sangat menguasai 

dan mumpuni di dalam bidang ilmu falak.33 

Dalam teks kitab-kitab fikih masalah persaksian dalam pengadilan dituntut 

harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda 

(huquq al-amwal) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila 

dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh 

dengan realitas masyarakat. Teks-teks fiqh tidak lagi diberlakukan dalam realitas 

 
33 Machzumy, “Diskriminasi Perempuan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah”, (Saree 

Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2020), hal. 108 
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konkret. Padahal apabila melihat pesan moral Al-Qur‟an bahwa kedudukan laki-laki 

dan perempuan setara (equal).34 

Persaksian juga masih sering terjadi perdebatan diantara kalangan para ulama 

tentang kedudukan perempuan sebagai saksi yang dapat dijadikan hujjah dalam 

diterimanya kesaksian. Adapun menurut Imam mazhab tentang saksi ada yang 

mengatakan boleh dan tidak bolehnya kesaksian perempuan itu diterima. 

Sebagaimana Imam Syaf‟i dan Imam Maliki berpendapat bahwa kesaksian 

perempuan itu tidak diterima sesuai dengan karya beliau dalam kitab Al-Umm juz VII 

mengatakan bahwa “Apabila ada perempuan yang menjadi saksi dalam melihat hilal, 

maka persaksiannya tidak diterima, karena menurut beliau salah satu syarat yang 

menjadi saksi dalam melihat hilal itu haruslah laki-laki (zukurah). Sedangkan 

menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali masih bisa kesaksian perempuan itu 

diterima dengan cukup dihadirkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan tanpa 

disyaratkan harus adil.35 

Adapun pendapat fuqaha tentang kesaksian rukyat hilal terhadap kemunculan 

hilal dipastikan dengan penglihatan satu orang yang berbudi luhur, baik langit cerah 

ataupun mendung, dengan syarat bahwa orang yang melihat adil, Muslim, baligh, 

berakal, mardeka, laki-laki, dan mengucapkan kalimat “aku bersaksi”. 

 
34 Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur‟an dan Mufasir 

Kontemporer, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I), hal. 117. 
35 Hamdiah A, Latif, “Kesaksian Dua Perempuan Dalam Al-Qur‟an: Studi Komparatif Kitab 

Tafsir”, Al-Mu‟ashirah, Vol. 15, No 2, Juli 2016, hlm. 124. 
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Verifikasi kesaksian hilal biasanya dilakukan dengan dua hal. Pertama, 

saksi harus seorang Muslim, Kedua, pembuktian bahwa penampakan hilal bukan 

penampakan semu. Karena bagaimanapun penglihatan manusia memiliki 

keterbatasan. 

Didalam kitab Majmu’ karangan Imam Nawawi menjelaskan ada dua 

pendapat tentang kesaksian rukyat hilal. Pertama, cukup persaksian seoarang 

yang adil. Hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Umar. Ia berkata: “Orang-orang 

berusaha melihat hilal. Maka aku menceritakan pada Nabi bahwa aku melihatnya, 

dan Rasulullah saw. pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa.” 

Para Ulama berkata, penetapan dengan dasar keadilan seoarang laki-laki lebih hati-

hati untuk memulai ibadah. Kedua, persaksian harus oleh dua orang yang adil. 

Berdasarkan riwayat Al-Husain bin Al-Harits al-Hadhly. Ia berkata: “kami 

berbincang dengan gubernur Makkah, Al-Harits bin Hatib. Ia berkata kepada kami, 

Rasululllah saw. memerintahkan kita untuk ibadah puasa karena melihat hilal. Jika 

kita tidak melihatnya, namun ada dau orang adil yang bersaksi bahwa mereka 

menyaksikannya, kita berpuasa karena kesaksiannya.” 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG RUKYATUL HILAL 

A. Pengertian Rukyatul Hilal 

Rukyat al-hilal terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni rukyat dan 

hilal. Rukyat ditinjau dari segi epistimologi terkelompokkan menjadi dua pendapat36, 

yaitu : 

1. Kata rukyat adalah masdar dari kata ra’a yang secara harfiah diartikan 

melihat dengan mata telanjang. 

2. Kata rukyat adalah masdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa inggris 

disebut vision yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah. 

Kata ‘rukyat’ menurut bahasa berasal dari kata ra’a- yara- ra’yan-ru’yatan, 

yang bermakna melihat, mengira, menyangka, menduga dan “tara’ al hilal” berarti 

berusaha melihat hilal.37 

Kata “ra’a” di sini bisa dimaknai dengan tiga pengertian. Pertama, ra’a yang 

bermakna “abshoro” artinya melihat dengan mata kepala (ra’a bil fi’li), yaitu jika 

objek (maf’ul bih) menunjukkan sesuatu yang tampak (terlihat). /Kedua, ra’a dengan 

makna “’alima / adroka” artinya melihat dengan akal pikiran (ra’a bil ‘aqli) yaitu 

 
36 Burhanuddin Jusuf Habibie, Rukyah dengan Teknologi, Jakarta: Gama Insani Press, 

h. 14 
37 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, 

cet. XIV, h. 494 – 495. 
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untuk objek yang berbentuk abstrak atau tidak mempunyai objek. Ketiga, ra’a 

bermakna “dzonna / hasiba” artinya melihat dengan hati (ra’a bil qolbi) untuk objek 

(maf’ul bih) nya dua. 

Beberapa pemaknaan tersebut kemudian memunculkan interpretasi yang 

sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu istilah ra’a bil fi’li, ra’a bil aqli dan ra’a bil 

qalbi. Ra’a bil fi’li berarti melihat hilal secara langsung (rukyat), sedangkan ra’a bil 

‘aqli menentukan hilal dengan hisab (menentukan awal bulan dengan perhitungan 

matematis), dan ra’a bil qolbi adalah menentukan awal bulan dengan intuisi 

(perasaan) tanpa menggunakan perhitungan atau melihat hilal. 

Hilal dalam bahasa Arab adalah kata isim yang terbentuk dari 3 huruf 

asal, yaitu ha-lam-lam (ل- ل- هـ  ), sama dengan asal terbentuknya fi’il (kata kerja) ھ dan 

tashrif-nya اھ. Hilal (jamaknya ahillah) artinya bulan sabit, suatu nama bagi cahaya 

bulan yang nampak seperti sabit. ھ dan اھ dalam konteks hilal mempunyai arti 

bervariasi sesuai dengan kata lain yang mendampinginya yang membentuk isthilahi 

(idiom). Jadi menurut bahasa Arab, hilal adalah bulan sabit yang tampak pada awal 

bulan dan dapat dilihat. 

Dalam Kamus Ilmu Falak disebutkan, hilal atau “bulan sabit” yang 

dalam astronomi disebut crescent adalah bagian Bulan yang tampak terang dari 

Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari 

terjadinya ijtima’ sesaat setelah Matahari terbenam. Apabila setelah Matahari 
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terbenam, hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan 

tanggal satu bulan berikutnya.38 

Apabila kata rukyat dan hilal dengan artinya tersebut digabungkan, maka arti 

rukyat al-hilal adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan Bulan 

sabit sesaat setelah Matahari terbenam di hari telah terjadinya ijtima’ (konjungsi). 

Muhyidin Khazin mendefinisikan rukyat al-hilal sebagai suatu kegiatan atau usaha 

melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah Matahari 

terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal 

dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.39 

Pengertian rukyat al-hilal menurut syara’ adalah kesaksian hilal 

dengan mata kepala setelah terbenamnya Matahari pada hari ke dua puluh 

sembilan menjelang bulan baru Hijriah, dari orang yang beritanya dapat 

dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima. Kesaksian orang tersebut dijadikan 

sebagai pedoman penetapan masuknya bulan baru. Dalam Kamus Ilmu Falak 

disebutkan, rukyat al-hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat 

terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada sesaat Matahari terbenam 

menjelang bulan baru Hijriah. 

 

 
38 Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, (Cet I, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 30. 
39 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, (Cet IV, Yogyakarta: Buana 

Pustaka), h. 173. 
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Definisi hilal bisa beragam karena itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi 

itu semestinya saling melengkapi satu dengan lainnya. Bukan dipilih definisi parsial, 

tapi hilal harus didefinisikan dengan suatu definisi yang komprehensif. Misalnya, 

definisi lengkap yang dirumuskan sebagai berikut: hilal adalah bulan sabit pertama 

yang teramati di ufuk Barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai 

goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses 

citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan Bulan yang mengarah ke 

Matahari. Dari data-data rukyat al-hilal jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi 

oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari Matahari sekian 

derajat dan beda waktu terbenam Bulan-Matahari sekian menit serta fraksi iluminasi 

sekian prosen. 

Dari sekian banyak definisi yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

rukyat al-hilal adalah kegiatan melihat (mengamati) Bulan baru dengan mata 

telanjang atau peralatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Kamariah 

yang sedang berjalan pada saat Matahari terbenam di ufuk Barat di hari telah 

terjadinya ijtima’ (konjungsi). 

Sampai saat ini, rukyat yang selalu diperhatikan adalah rukyat untuk 

menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dua bulan pertama 

berkaitan dengan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri, sedangkan yang ketiga 

berkaitan dengan ibadah Haji. Keberhasilan rukyat sendiri sangatlah bergantung pada 
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kondisi ufuk sebelah Barat saat Matahari terbenam. Selain itu, ketajaman mata juga 

mempengaruhi hasilnya. 

B. Dasar Hukum Rukyatul hilal 

Rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan 

Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash 

tentang rukyat itu bersifat ta’abbudi. Dasar hukum rukyat al-hilal ada dua, yaitu dasar 

hukum al-Quran dan dasar hukum al-Hadis. 

1. Surah al-Baqarah Ayat 18940 

لَُوْنَكَ عَنِ الَْْهِلَّةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقيِْتُ للِنَّاسِ وَالحَْجِ  ۗ وَليَْسَ الْبُِِّ بِِنَْ تََتْوُا الْبُ يُ وْتَ    مِنْ ظهُُوْرهَِا وَلهكِنَّ الْبَِِّ  يَسْ  
ىۚ وَأتْوُا الْبُ يُ وْتَ مِنْ   َ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُوْنَ مَنِ ات َّقه  ابَْ وَابِِاَ ِۖ وَات َّقُوا الِل ه

Terjemahannya :  

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. 

Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) 

haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, 

tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah 

rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar 

kamu beruntung. 

Ada dua hal yang dapat dipahami dari ayat ini. Pertama, adanya rukyat 

sebelum ayat ini turun. Sebelum mereka bertanya, tentunya mereka terlebih dahulu 

telah melihat hilal. Kedua, fungsi hilal sebagai kalender bagi kegiatan manusia dan 

ibadah, termasuk ibadah haji. 

 

 
40 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran dan terjemahnya, (Sygma Creative 

Media Corp : 2014),  h. 27. 
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2. Surah al-Baqarah Ayat 18541 

 

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ   
 

Terjemahnya:  

“..Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau 

bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah.” 

 

Sebagian mufassir memahami ayat ini dengan “barang siapa di antara kamu 

melihat hilal di bulan Ramadhan maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”. Al-

Maraghi dalam tafsirnya memaknai ayat ini dengan “Barang siapa menyaksikan 

masuknya bulan Ramadhan dengan melihat hilal sedang ia tidak bepergian, maka 

wajib berpuasa”. 

Puasa Ramadhan wajib dilakukan dengan melihat hilal masuknya bulan 

Ramadhan. Untuk melihat hilal tidak disyaratkan diseluruh kaum muslim. Namun 

cukuplah kiranya jika “terlihatnya hilal benar-benar dapat dibuktikan, sekalipun 

hanya melalui berita dari seseorang yang berpredikat adil”. Apabila penglihatan 

 
41 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Quran dan terjemahnya, (Sygma Creative 

Media Corp : 2014), h. 27. 
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terhalang oleh awan, baik untuk masuknya bulan Ramadhan ataupun keluarnya, maka 

bilangan bulan digenapkan menjadi tiga puluh hari.42 

Berdasarkan ayat-ayat seperti tersebut diatas, para ulama sepakat mengatakan 

bahwa puasa dan hari raya dikaitkan dengan awal bulan syar,i yang ditandai dengan 

rukyah al-hilal Bagi mereka yang langsung mekihat hilal kewajiban berpuasa atau 

berhari raya adalah suatu keniscayaan srsuai dengan petunjuk nash al-Qur,an dan 

hadis. Selanjutnya, Kewajiban berpuasa dan hari raya itu berlaku secara umum 

apabila telah diegaskan kesaksian tentang adanya rukyah al-hilal  

Dari sekian dalil Al-Quran dan Al-Hadis, pokok masalah yang utama adalah 

tidak adanya petunjuk operasional yang jelas, rinci, dan bersifat kuantitatif seperti 

halnya masalah waris. Tentu ini ada hikmahnya, ummat Islam ditantang untuk 

melakukan riset ilmiah untuk memperjelas, merinci, dan mengkuantitaskan pedoman 

umum dalam nash Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuai dengan sifat riset ilmiah, tidak ada 

yang bersifat benar mutlak untuk selamanya dan di segala tempat. Semuanya bersifat 

dinamis. 

C. Pendapat Ulama Tentang Rukyatul hilal 

Ada beberapa pendapat fuqaha dalam cara menetapkan awal Ramadhan dan 

Syawal. Pendapat tersebut antara lain melalui rukyat oleh kelompok besar, adapula 

 
42 Bahrun Abu Bakar, Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Terjemah Ibaanatul ahkam), 

(Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 1086. 
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yang berpendapat cukup rukyat oleh dua orang muslim yang adil dan yang lain 

berpendapat cukup hanya rukyat oleh seorang lelaki yang adil. 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila langit cerah, maka untuk 

menetapkan awal bulan Hijriah dengan persaksian orang banyak (jumlah dan 

teknisnya diserahkan kepada imam), tetapi jika keadaan langit tidak cerah karena 

terselimuti awan atau kabut, maka imam cukup memegang kesaksian seorang muslim 

yang adil, berakal dan balig. Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak boleh 

berpuasa atau berhari raya dengan persaksian kurang dari dua orang yang adil. Atas 

rukyat seperti ini, maka berpuasa atau berbuka telah berlaku baik bagi orang yang 

melihatnya atau orang yang menyampaikan kabarnya, baik keadaan langit berawan 

atau cerah. 

Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwasanya boleh memulai puasa 

berdasarkan persaksian rukyat seorang lelaki, tetapi tidak boleh berhari raya Idul Fitri 

berdasarkan persaksian kurang dari dua orang laki-laki. 

Dari beberapa uraian tersebut bisa diketahui bahwa Fuqoha’ telah 

sependapat bahwa untuk berhari raya Idul Fitri hanya dapat diterima persaksian 

dua orang laki-laki. 

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa penetapan 

awal bulan Kamariah, terutama awal bulan Ramadhan harus berdasarkan rukyat. 

Menurut Hanafi dan Maliki apabila terjadi rukyat di suatu negeri maka rukyat 

tersebut berlaku untuk seluruh dunia Islam dengan pengertian selama masih bertemu 
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sebagian malamnya. Mazhab Syafi’I berpendirian sama dengan Jumhur, yakni awal 

Ramadhan ditetapkan berdasarkan rukyat. Perbedaannya dengan Jumhur adalah 

bahwa menurut golongan ini rukyat hanya berlaku untuk daerah atau wilayah yang 

berdekatan dengannya, tidak berlaku untuk daerah yang jauh.43 

D. Pelaksanaan Rukyatul hilal Di Indonesia 

Pelaksanan rukyat al-hilal di Indonesia diyakini sudah dimulai sejak Islam 

masuk ke kepulauan nusantara pada abad pertama Hijriah. Hal ini terlihat dari adanya 

perintah agama untuk melihat hilal sebelum umat Islam melakukan ibadah puasa 

Ramadhan dan Idul Fitri. Koordinasi dan metode pelaksanaan rukyat, dari masa ke 

masa mengalami perubahan dan perkembangan baik dalam hal politik, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

1. Isbat Dari Pemerintah Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan Syawal 

Penetapan (isbat) awal Ramadhan awal Syawal dilakukan oleh pemerintah 

berdasakan hasil rukyat al-hilal atau istikmal.44 Garis besar kaidah-kaidah penentuan 

awal bulan / isbat oleh pemerintah adalah sebagai berikut : 

a. Penentuan didasarkan pada rukyat al-hilal, bukan berdasar hasil 

perhitungan ilmu hisab. 

 
43 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji 

Departemen Agama, Selayang Pandang Hisab Rukyat, (Jakarta: DIK Ditjen Bimas Islam Dan 

Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2004), h. 31-32. 
44 Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, (Diterbitkan oleh Lajnah Falakiyah 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), h. 39 
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b. Jika pada tanggal 29 setelah terbenamnya Matahari, tidak terlihat hilal di atas 

ufuk, maka hitungan bulan disempurnakan menjadi 30 hari (Istikmal). 

Ketetapan pemerintah (isbat) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku 

kepada seluruh warga negaranya. Artinya, apabila pemerintah telah menetapkan 

kapan jatuhnya hari raya Idul Fitri atau awal Ramadan, maka ketetapan tersebut 

berlaku secara umum. Ketetapan awal bulan oleh pemerintah harus didasarkan 

kepada kesaksian dua orang saksi yang dapat dipercaya, kecuali dalam penentuan 

awal bulan Ramadlan, maka cukup dengan satu orang saksi. 

2. Persiapan Rukyat 

a. Membentuk Tim Pelaksana Rukyat 

Agar pelaksanaan rukyat al-hilal terkoordinasi sebaiknya dibentuk suatu tim 

pelaksanaan rukyat. Tim rukyat ini hendaknya terdiri dari unsur-unsur terkait, 

misalnya Kementerian Agama (sebagai koordinator), Pengadilan Agama, Organisasi 

Masyarakat, ahli hisab, orang yang memiliki ketrampilan rukyah, dll. Selain itu 

sebuah Tim rukyat dapat juga dibentuk dari suatu organisasi masyarakat dengan 

koordinasi unsur-unsur terkait tersebut.  

Lebih lanjut, tim rukyat ini hendaknya terlebih dahulu menentukan tempat 

atau lokasi untuk pelaksanaan rukyat dengan memilih tempat yang bebas pandangan 



45 
 

 
 

mata ke ufuk Barat dan rata, merencanakan teknis pelaksanaan rukyat dan pembagian 

tugas tim, dan mempersiapkan segala sesuatunya yang dianggap perlu.45 

b. Alat-Alat yang diperlukan Untuk Rukyat 

Pegiat-pegiat rukyat hilal mulai mengembangkan bermacam-macam alat 

bantu untuk melakukan rukyat, mulai dari alat bantu rukyat yang sederhana hingga 

teknologi yang canggih. 

Alat-alat rukyat ini kemudian digolongkan menjadi dua, yaitu optik dan 

non optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk 

memanfaatkan sifat-sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan, ada 

beberapa macam alat optik seperti: teleskop, kamera, dan lain sebagainya. 

Beberapa peralatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan 

rukyat di antaranya : 

1) Gawang Lokasi 

Gawang lokasi adalah alat yang dibuat khusus untuk mengarahkan pandangan 

ke posisi hilal.  Alat yang tidak memerlukan lensa ini diletakkan berdasarkan garis 

arah mata angin yang sudah ditentukan sebelumnya dengan teliti dan berdasarkan 

data hasil perhitungan tentang posisi hilal. 

 

 

 
45 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, h. 175. 
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2) Binokuler 

Binokuler adalah alat bantu untuk melihat benda-benda yang jauh. Binokuler 

ini menggunakan lensa dan prisma. Alat ini berguna untuk memperjelas obyek 

pandangan. Sehingga bisa digunakan untuk pelaksanaan rukyat al-hilal. 

3) Rubu’ al-Mujayyab 

Rubu’ al-mujayyab adalah suatu alat hitung yang berbentuk segiempat 

lingkaran untuk hitungan goneometris. Rubu’ ini biasanya terbuat dari kayu atau 

semacamnya yang salah satu mukanya dibuat garis-garis skala sedemikian rupa. 

Sebagai alat peninggalan peradaban falak Islam masa lalu, rubu’ ternyata mampu 

menyelesaikan hitungan-hitungan trigonometri yang cukup teliti untuk masa itu.46 

Alat ini sangat berguna untuk memproyeksikan peredaran benda-benda langit 

pada bidang vertikal. Saat pelaksanaan rukyat al-hilal, rubu’ al-mujayyab digunakan 

untuk mengukur sudut ketinggian hilal (irtifa'). 

4) Theodolite 

Peralatan ini termasuk modern karena dapat mengukur sudut azimuth dan 

ketinggian / altitude (irtifa') secara lebih teliti dibanding kompas dan rubu’ al-

mujayyab. Theodolite modern dilengkapi pengukur sudut secara digital dan teropong 

pengintai yang cukup kuat. 

 

 
46 Hendro Setyanto, Rubu’ Al-Mujayyab, (Bandung: Pudak Scientific), h.1 
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5) Teleskop 

Teleskop yang cocok digunakan untuk rukyat adalah teleskop yang memiliki 

diameter lensa (cermin) cukup besar agar dapat mengumpulkan cahaya lebih banyak. 

6) Tongkat Istiwa 

Tongkat istiwa adalah alat sederhana yang terbuat dari tongkat yang 

ditancapkan tegak lurus pada bidang datar dan diletakkan di tempat tebuka agar 

mendapat sinar Matahari. Alat ini berguna untuk menentukan waktu Matahari hakiki, 

menentukan titik arah mata angin, dan menentukan tinggi Matahari. 

Selain alat-alat di atas, untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan rukyat 

bisa digunakan altimeter, busur derajat, GPS (Global Positioning System), jam 

digital, jam istiwa’/jam surya , kalkulator, kompas, komputer, sektan, waterpass, 

benang, paku, dan meteran untuk membuat benang azimuth dan lain-lain agar 

memudahkan pelaksanaan rukyat. 

c. Penentuan Lokasi 

Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan observasi di antaranya adalah 

tempat untuk observasi. Sehubungan dengan objek pengamatan berada di sekitar 

ufuk, maka hal pertama yang harus dilakukan untuk menghindari penghalang 

pandangan di permukaan Bumi adalah mencari tempat pengamatan yang letaknya 

tinggi. 
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Pengamatan itu dapat dilakukan di puncak gedung-gedung yang tinggi, 

menara atau puncak bukit. Di tempat yang rendah atau di atas Bumi langsung bisa 

dilakukan di tepi-tepi pantai yang terbuka sampai ufuk Barat kelihatan. Daerah 

pandangan yang harus terbuka sepanjang ufuk adalah sampai mencapai 28,5 derajat 

ke Utara maupun ke Selatan dari arah Barat, karena Bulan berpindah-pindah letaknya 

sepanjang daerah itu di antara kedua belahan langit. Matahari berpindah-pindah 

hanya sampai sejauh 23,5 derajat ke Utara dan ke Selatan dari ekuator langit.  

Menggunakan lokasi ufuk bukan laut akan timbul permasalahan mengenai 

bagaimana menghitung ketinggian, kerendahan ufuk untuk koreksi hilal dari tinggi 

hakiki ke tinggi hilal mar’i. Padahal tidaklah mudah mencari lokasi rukyat berupa 

ufuk bukan laut, tetapi yang ideal, yaitu yang ufuk tempat Matahari dan Bulan 

tenggelam bebas dari hambatan baik berupa asap, uap air, maupun gunung ataupun 

pepohonan dan gedung (bangunan). 

Hal berikutnya yang harus diusahakan dalam penentuan lokasi pengamatan 

adalah lokasi tersebut mempunyai cuaca yang relatif baik sepanjang tahun. 

Disebabkan oleh letak geografis, Indonesia dilewati oleh angin dari lautan yang luas 

dan juga sewaktu- waktu dilewati angin dari daratan benua yang luas di udara. 

Dengan demikian seluruh wilayah Indonesia sewaktu-waktu mengalami musim hujan 

dan sewaktu-waktu mengalami musim kemarau. Sebagai akibat dari bentuk wilayah 

yang terdiri dari banyak sekali pulau, maka udara di wilayah Indonesia lembab. 
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E. Problematika Rukyatul hilal 

Mengamati lengkungan bulan (hilal) yang masih sangat tipis, beberapa jam 

sesudah terjadi konjungsi, jarang bisa berhasil karena kondisi alam cukup 

menyulitkan. Lengkungan bulan yang bisa dilihat oleh mata itu adalah permukaan 

bulan yang terkena sinar cahaya Matahari dan oleh karena itu lengkungan tersebut 

dekat berhadapan dengan Matahari.  

Kondisi alam yang menyulitkan pengamatan secara visual itu adalah 

terangnya langit di sekitar bulan, sedangkan bulan sendiri bukanlah pemantulcahaya 

yang baik. Hal ini membuat kontras antara lengkungan bulan dengan langit sangat 

kecil. Dekatnya Bulan terhadap Matahari berarti Bulan mempunyai ketinggian yang 

kecil di atas horizon pada saat Matahari terbenam. Oleh karena itu waktu untuk 

pengamatan relatif singkat sekali, sebelum Bulan tenggelam di bawah ufuk. 

Keadaan hilal yang begitu tipis dan halus sangat sulit untuk dilihat. Bulan 

adalah sebuah benda gelap yang tidak mempunyai cahaya sendiri. Yang bisa dilihat 

adalah bagian Bulan yang disinari Matahari. Pada keadaan tertentu cahaya Bumi 

(juga pantulan cahaya Matahari) dapat pula terlihat di Bulan, memberikan kebulatan 

bulan yang utuh. Pada saat awal bulan, pengamatan itu dilakukan pada waktu 

Matahari terbenam, keadaan langit pada waktu itu mulai berubah. Pada siang hari 

Matahari terang, langitpun terang. Terangnya langit ini disebabkan oleh cahaya 

Matahari yang disebarkan oleh udara Bumi. 
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Matahari terbenam, terangnya langit berkurang tetapi cahaya senja 

masih terlihat sampai dengan waktu Isya tiba. Pada saat Matahari baru saja 

terbenam, cahaya langit senja masih cukup terang, yang menyulitkan kita untuk 

dapat melihat hilal. Bulan masih terlalu tipis, sehingga cahayanya hampir tidak 

jauh berbeda dengan terangnya langit senja yang cerah tanpa awan. 

F. Perkembangan Teknologi Dalam Rukyatul hilal 

Rukyat hilal mengalami perkembangan dari masa ke masa mulai dari zaman 

Nabi Muhammad yang hanya menggunakan mata telanjang sampai penggunaan 

teknologi yang canggih pada saat sekarang ini. Berikut penulis membagi beberapa 

priode perkembangan teknologi rukyat : 

1. Rukyat Konvensional 

Rukyat pada masa ini dilakukan secara alamiah dan terbatas pada pengamatan 

visual. Tidak ada teknik khusus yang dilakukan untuk mengamtai hilal cukup dengan 

mengarahkan pandangan ke ufuk bagian barat yang cukup luas. Rukyat yang 

diajarkan oleh nabi kepada sahabatnya termasuk dalam kategori rukyat yang bersifat 

konvensional yaitu suatu kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. 

dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.47 

Adapun tatacara pelaksanaan rukyat konvensional yaitu rukyat hilal dilakukan 

setelah matahari terbenam pada tanggal 29, jika hilal terlihat maka malam dan esok 

 
47 Sakirman, “Respon Fikih Terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat” (Al-Manahij: Vol. 

14, No. 1, Juni 2020) h. 69-86 
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hari masuk tanggal 1 bulan berikutnya. Namun jika hilal tidak terlihat maka malam 

dan esok hari merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlansung, dengan artian 

bulan yang sedang berlansung istikmal (digenapkan) menjadi 30 hari. 

Masa transisi dari rukyat konsvensional ke rukyat tradisonal ditandai dengan 

adanya alat bantu rukyat yang tergolong sederhana. Rukyat pada masa ini sudah mulai 

terorganisi dari aspek peralatan dan data tertulis (perhitungan). Salah satu alat 

terpopuler pada masa ini adalah rubu’ mujayyab karena memiliki akurasi yang cukup 

tinggi. 

Istilah rubu’ adalah alat bantu seperempat atau disebut dengan kuadran. Rubu’ 

bisa didefenisikan sebagai alat hitung untuk menentukan persoalan yang berkaitan 

dengan rumus segitiga bola.48 Dalam Ensiklopedi Hisab Rukyat, rubu’ mujayyab 

merupakan suatu alat yang berbentuk seperempat lingkaran (90 darjat) digunakan 

untuk menghitung sungsi geniometris yang berguna untuk memproyeksikan 

peredaran benda langit pada lingkaran vertikal.49 Alat ini termasuk salah satu 

instrumen astronomi yang bersifat tradional, yaitu suatu alat yang dapat difungsikan 

untuk menghitung ketinggian bintang di atas cakrawala, atau alat yang berfungsi 

untuk mnghitung dan memproyksikan peredaran benda langit pada lingkaran vertikal 

termasuk Bumi, Bulan dan Matahari. 

 

 
48 Hendro Setyanto, Rubu’ Mujayyab (Jawa Barat: Pundak Santifik, 2002) h. 1. 
49 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab dan Rukyat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 

181-182. 
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2. Rukyat Modern 

Teknologi rukyat hilal mulai berkembang pada periode modern ditandai 

dengan pemakaian teleskop sebagai cikal bakal teknologi optik yang dipelopori oleh 

Galileo Galilei pada awal abad ke 17. Selain penggunaan teleskop, alat fotografi juga 

digunakan pada masa ini untuk keperluan-keperluan tertentu dan juga dapat mengisi 

kekurangmampuan mata untuk mengamati hilal, atau yang kita kenal sekarang 

sebagain astrofotografi. Teleskop khusus rukyat tidak jauh berbeda dengan teleskop 

pada umumnya. Perbedaannya paling menonjol dengan teleskop astronomi pada 

umumnya adalah sumbu geraknya. Sumbu gerak utama teleskop astronomi sejajar 

dengan sumbu rotasi Bumi agar bisa mengikuti gerak semu benda-benda langit dari 

timur ke barat. Sedangkan teleskop khusus rukyat dipasang secara alt-azimut yang 

memungkinkan teleskop bergerak secara vertikal dan horizontal. 

Meskipun demikian untuk mengenali sosok hilal pada saat rukyat bukan suatu 

perkara yang mudah. Ini karena cahaya hilal sangat lemah dibadingkan dengan 

cahaya matahari ketika terbenam (cahaya syafak). Munculnya ide penggunaan 

teleskop untuk kegiatan rukyat hilal telah teralisasi serta menimbulkan harapan dapat 

diatasinya kendala dalam rukyat hilal. Namun, teleskop yang digunakan untuk 

kegiatan rukyat hilal masih memiliki kelemahan dari sudut pandang astronomi yang 

diperkuat dengan adanya keraguan dari kalangan astronom dari Observatorium 
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Bosscha.50 Dalam penelitian Schaefer memperoleh hasil pengamatan hilal di berbagai 

tempat bahawa dengan teleskop pun cahaya hilal tetap tidak dapat dirukyat jika jarak 

sudut Matahari-Bulan kurang dari 7 derajat. Faktor lain lain yang menjadi kendala 

dalam rukyatulhilal adalah masalah beda kontras antara kecerlangan cahaya hilal dan 

cahaya syafak. Dengan menggunakan teleskop rukyat, baik kecerlangan cahaya hilal 

maupun cahaya syafak keduanya sama diperkuat, yang pada akhirnya kontrasnya pun 

sama dengan pengamatan tanpa alat bantu atau dengan mata visual. 

S. Farid Ruskanda menulis tentang “Teknologi Rukyat Secara Objektif”.51 

Ruskanda menawarkan empat alternatif teknologi rukyat secara objektif; Pertama, 

perangkat teleskop kamera video untuk cahaya tampak; Kedua, perangkat untuk sinar 

inframerah secara pasif; Ketiga, perangkat inframerah untuk penyiaran hilal 

menggunakan laser aktif; Keempat, memanfaatkan perangkat radar. Ketiga alternatif 

pertama menggunakan teknologi opto-elektronika tidak dapat mengatasi kendala 

cuaca ekstrem seperti gangguan awan, cahaya syafak, serta faktor pengganggu 

lainnya. Alternatif lain adalah penggunaan gelombang mikro yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan utama dalam Rukyatul hilal. Kecerlangan 

cahaya hilal yang redup dengan memanfaatkan teleskop radar dengan jarak panjang 

gelombang radio 400.000 dari Bumi kilometer akan diterima Bulan dan memantulkan 

ke Bumi. Selanjutnya, data yang diterima dapat diproses dengan metode digital 

 
50 Thomas Djamaluddin, “Antara Limit Astronomis Dan Harapan Teleskop Rukyat 

Tantangan Rukyatul hilal 1 Syawal 1416 H,” http://tdjamaluddin.wordpress.com diakses tanggal 5 

Februari 2021 pukul 13:37 WITA. 
51 S. Farid Ruskanda Dkk, Rukyat Dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan 

Tentang Penentuan Awal Ramadhan Dan Syawal (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) h. 23-35. 

http://tdjamaluddin.wordpress.com/
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imanging atau metode pengolahan gambar sehingga dapat dilihat secara visual. 

Setelah hilal terlihat secara visual langkah selanjutnya adalah menyiarkan melalui 

tayangan televisi atau media lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi tentang status hilal terkait dengan ketinggian hilal, jarak sudut atau 

elongasi, dan umur hilal. 

Rukyat dengan perangkat teleskop kamera vidio yang ditawarkan oleh Farid 

Ruskanda sudah banyak dipraktekkan, salah satunya Observaterium Bosscha. Setiap 

bulan Sya’ban, Ramadhan, mereka selalu mengadakan rukyat yang disebar diberbagai 

tempat, kemudian data yang didapat diserahkan ke badan hisab rukyat sebagai bahan 

pertimbangan penentuan awal bulan. Dalam pelaksanaanya Observaterium Bosscha 

menggunakan dua buah teleskop berukuran 106 mm dan 66 mm berjenis refraktor 

yang masing-masing dilengkapi detektor kamera berbasis CCD yang kemudian 

disiarkan secara live streaming sehingga bisa diakses dan disaksikan oleh masyarakat. 
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BAB IV 

STUDI ANALISIS TENTANG URGENSI SAKSI RUKYATUL HILAL DI ERA 

DIGITALISASI PERSPEKTIF ILMU FALAK 

A. Eksistensi Saksi Dalam Hukum Islam   

Saksi adalah sebuah kata benda dalam Bahasa Indonesia yang berarti “orang 

yang melihat atau mengetahui”. Menurut istilah syar’i saksi adalah orang yang 

mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakan, karena dia menyaksikan 

suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya. 

Menurut istilah saksi atau persaksian adalah orang jujur yang 

memberitakan apa yang dia ketahui untuk menetapkan suatu hak di 

pengadilan dengan kata/lafaz tertentu, baik berkaitan dengan hak Allah atau hak 

manusia selama saksi memberikan persaksiannya yang yakin. 

Dalam kamus fikih saksi juga disebutkan sebagai orang yang 

mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain, dalam 

pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi bahwa 

ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak 

dicatat.52 Dalam definisi lain menjelaskan bahwa kesaksian itu adalah 

memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh 

aku bersaksi. 

 
52 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi‟ah, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: PT. 

Pustaka Firdaus, 1994), h. 306. 
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Saksi dalam hukum pidana islam disebut dengan shahid (saksi laki-laki) atau 

shahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya 

menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksud adalah manusia 

hidup.53 Kesaksian dalam hukum acara perdata islam juga dikenal dengan sebutan as- 

Syahadah. 

Dari beberapa definisi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dinamakan kesaksian itu haruslah memiliki unsur-unsur yaitu Adanya suatu perkara / 

peristiwa sebagai objek, Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakan, 

Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa 

komentar, Orang yang memberitahu itu melihat dan mengetahui benar objek tersebut. 

Saksi dalam hukum pidana islam disebut dengan shahid (saksi laki-laki) atau 

shahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya 

menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksud adalah manusia hidup. 

Dengan mengerti dan memahami apa yang dimaskud dengan 

kesaksian maka dikemukakan pengertian saksi sebagaimana yang dikatakan oleh al-

Jauhari yang artinya “Saksi ialah orang yang mempertanggungjawabkan 

kesaksiannya dan mengemukakannya, karena ia menyaksikan suatu (peristiwa) yang 

orang lain tidak menyaksikannya. 

 
53 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta; Rajawali 1991), h. 153 
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Menurut istilah Fuqaha bayyinah dengan syahadah itu sama artinya 

yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan bayyinah dengan segala 

yang dapat menjelaskan perkara. Memberikan kesaksian asal hukumnya 

fardu kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka 

semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak 

tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena 

maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat 

beralih menjadi fardu ‘ain, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka 

berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini, jika 

menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.54 

Dalam pemeriksaan saksi-saksi, hakim tidak boleh menerima suatu hal 

sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang 

kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut, suatu hal meskipun disaksikan oleh 

sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau 

hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi atas segala yang disampaikan. 

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formal (qadlaan) dan materiil (diyanatan) 

mempunyai nilai pembuktian bebas, nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak 

sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim, 

hakim bebas menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan nuraninya bahkan 

hakim dapat mengesampingkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup 

 
54 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Munurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif, hal. 

75. 
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dan berdasarkan argumentasi yang kuat. Jika kesaksian berasing-asing tentang 

beberapa kejadian yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka diserahkan 

kepada hakim dalam menghargai nilai kesaksian yang sedemikian kuat menurut 

keadaan.55 Dengan demikian saksi mempunyai fungsi yang sangat penting yakni, 

membantu hakim dalam memutuskan perkara, mendorong terwujudnya sifat jujur, 

untuk menegakan keadilan, saksi sebagai salah satu alat bukti serta saksi-saksi 

tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutupi kebenaran. 

Kesaksian merupakan alat bukti jadi wajar saja berasal dari pihak ketiga yang 

melihat atau mengetahui sendiri peristiwa kejadiannya, keterangan saksi umumnya 

lebih objektif ketimbang keterangan saksi dikarenakan banyaknya peristiwa atau 

keadaan hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya sehingga hanya 

kesaksian alat bukti yang masih tersedia. Namun ada kemungkinan saksi dengan 

sengaja dipalsukan oleh pihak yang berperkara, atau karena suatu peristiwa telah 

lama terjadinya mengakibatkan saksi tidak lagi dapat mengingat secara persis dan 

utuh, apalagi tidak setiap pengamatan terhadap kejadian dimaksudkan sebagai 

kesaksian sehingga pengamatan dan pengetahuan saksi kurang teliti dan tidak cermat 

sehingga dapat saja mengaburkan keterangan yang diberikan.56 

Menurut istilah Fuqaha bayyinah dengan syahadah itu sama artinya yaitu 

kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan bayyinah dengan segala yang dapat 

menjelaskan perkara. Sebagaian besar pemeriksaan perkara pidana menggunakan alat 

 
55 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha., h. 68. 
56 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha., h. 59. 
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bukti saksi, baik hukum acara Islam maupun hukum acara perdata sama-sama 

menganggap mutlak diperlukan, tidak hanya bersandar kepada keyakinan hakim saja 

karena keyakinan hakim itu sangat subjektif maka dari itu sewajarnyalah apabila dari 

dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar 

pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang objektif. 

Unsur dasarnya adalah lafal “asyhadu” aku bersaksi, bukan dengan kata lain. 

Karena nash telah mensyaratkan lafal ini dan al-Qur’an memerintahkan dengan lafal 

ini dan juga juga pada kalimat ini lebih tegas tersirat sumpah mengenai pengertian 

atau pengetahuan terhadap sesuatu. Jika dikatakan “asyhadu”, aku telah bersaksi, 

tidak boleh karena kata kerja lampau menunjukkan sesuatu yang telah lalu, sementara 

kesaksian menunjukkan sesuatu yang aktual. Kesaksian juga merupakan kewajiban 

peradilan atas hakim untuk mewajibkannya, hukum mendatangkan kesaksian dengan 

segala syarat-syaratnya merupakan keharusan. 

Untuk dapat diterimanya persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum 

berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap jarimah, syarat-syarat tersebut 

sebagai berikut : 
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1. Baligh (Dewasa) 

Seorang saksi dalam setiap jarimah disyaratkan harus balig, Apabila belum 

balig (dewasa) maka persaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan kepada 

firman allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282, terdapat Lafaz  ََجال  menurut bahasa رِ 

berarti laki-laki yang sudah dewasa dan tidak termasuk di dalamnya anak-anak di 

bawah umur. 

2. Berakal 

Seorang saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang 

yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan, yang mungkin dan yang 

tidak mungkin, serta mudarat dan manfaat. Dengan demikian, persaksian orang yang 

gila dan kurang sempurna akalnya (ma’tuh) tidak dapat diterima. 

3. Kuat Ingatan 

Seorang saksi di syaratkan harus mampu mengungatkan apa yang 

disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, di samping 

dapat dipercaya apa yang di katakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, 

persaksiannya tidak dapat diterima. Juga disamakan dengan lupa orang yang banyak 

keliru dan lalai. Akan tetapi kalau keliru atau salahnya hanya sedikit, persaksiannya 

masih dapat diterima. Alasan tidak diterimanya persaksian dari orang yang pelupa 

adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang di katakannya tidak bisa dipercaya 

sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksiannnya. 
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4. Dapat Berbicara 

Seorang saksi disyaratkan harus bisa berbicara. Apabila ia bisu, status 

persaksiannya di perselisihkan oleh para ulama. Menurut Mazhab Hambali; “orang 

yang bisu persaksiannya tidak bisa diterima, walaupun isyaratnya dapat di pahami, 

kecuali apabila ia dapat menulis. Dalam hal ini bisa melaksanakan persaksian dengan 

tulisannya”. 

Dalam Mazhab Hanafi juga persaksian orang yang bisu tidak bisa 

diterima, baik dengan isyarat maupun dengan tulisan. Adapun dalam 

Mazhab Syafi’i terdapat dua pendapat. Sebagian ulama’ Syafi’iyah dapat 

menerima persaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti 

ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talak. 

Akan tetapi, sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang bisu 

tidak dapat diterima, karena isyaratnya yang menggantikan ucapan itu 

hanya berlaku dalam keadaan darurat. Kalau orang yang bisu diterima 

isyaratnya sebagai pengganti ucapannya, seperti dalam nikah dan talak, hal 

itu merupakan keadaan darurat, karena tidak ada jalan lain selain dengan 

isyarat. 

Namun dalam persaksian, kondisinya tidak bisa dianggap darurat 

karena masih banyak orang lain yang bisa berbicara yang dapat di gunakan 
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sebagai saksi. Dalam mazhab Syia’ah Zaidiyah juga ada dua pendapat. Pendapat 

pertama memperbolehkan persaksian orang bisu, dan pendapat kedua tindak 

memperbolehkannya. 

5. Dapat Melihat 

Kesaksian orang yang buta dapat diterima, sebagaimana halnya orang yang 

sehat, namun demikian, para ulama’ berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian 

dari mereka mengatakan pendapat seperti yang kami katakan tadi. Pendapat seperti 

ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat itupun diriwayatkan secara Shahih 

dari Az-Zuhri, Atha’, Al Qasim bin Muhammad, asy-Sya’bi, Syuraih, Ibnu Sirin, 

Hakam bin Utaibah, Rabi’ah, Yahya bin Sa’d Al Anshari, Ibnu Juraij, salah satu dari 

dua pendapat Al Hasan, salah satu dari dua pendapat Iyash bin Muawiyah, dan salah 

satu dari dua pendapat Ibnu Abi Laila. Pendapat itu pun merupakan pendapat Malik, 

Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman dan para sahabat nya. 

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa kesaksian orang yang 

buta boleh diterima pada perkara yang ia ketahui sebelum mengalami kebutaan. 

Namun tidak boleh diterima pada perkara yang terjadi setelah dia mengalami 

kebutaan. Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri dan salah satu dari 

dua pendapat Ibnu Abi Laila. Pendapat itu pun merupakan pendapat Abu Yusuf, Asy-

Syafi’i dan para sahabatnya.57 

 
57 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, Al Muhalla Jilid 13, (Jakarta; Pustaka 

Azzam 2016), hal. 71. 
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Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa boleh menerima 

kesaksian orang yang buta pada perkara yang sifatnya sepele. Dalil atas 

pendapat ini adalah, Atsar yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur 

periwayatan Ibrahim An-Nakha’i, ia berkata; “mereka memperkenankan 

untuk menerima kesaksian orang yang buta pada sesuatu yang sifatnya 

sepele”. 

Sedangkan kelompok ulama lainnya lagi mengatakan bahwa kesaksian orang 

yang buta tidak dapat diterima sama sekali, kecuali dalam persoalan nasab. Pendapat 

ini merupakan pendapat Zuffar. Dalil untuk pendapat ini adalah riwayat yang 

disampaikan kepada kami melalui jalur Abdurrazaq, dari waki’, dari Abu Hanifah. 

Padahal orang-orang yang darinya riwayat ini di nukil, sama sekali tidak mengetahui 

adanya pendapat seperti ini. 

Sekelompok lainnya lagi mengatakan bahwa kesaksian orang yang 

buta itu tidak dapat diterima secara global. Dalilnya adalah atsar yang 

diriwayatkan kepada kami dari jalur Ali bin Abi Thalib, dari Iyas bin 

Muawiyah, dan Al Hasan, dan An-Nakha’i. Bahwa keduanya memakruhkan 

menerima kesaksian orang yang buta. Namun Abu Hanifah mengatakan; “kesaksian 

orang yang buta itu sama sekali tidk dapat diterima dalam kasus apapun, baik dalam 

kasus yang diketahui sebelum buta, maupun dalam kasus yang dia ketahui setelah 

buta”. 
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6. Adil 

Kesaksian semua orang yang adil yang diberikan untuk untuk orang lain itu 

dapat diterima, baik kesaksian itu menguntungkan maupun merugikan, seperti 

kesaksian ayah dan ibu untuk anak-anak serta orang tuanya, kesaksian anak laki-laki 

dan anak perempuan untuk kedua orang tua serta kakek-neneknya, kesaksian kaken-

nenek untuk cucu-cucunya, kesaksian suami untuk istrinya, kesaksian istri untuk 

suaminya, kesaksian kerabat dekat satu sama lain, dan kesaksian keluarga jauh satu 

sama lain, tanpa ada perbedaan sedikitpun.58 

Sifat adil merupakan tambahan bagi syarat Islam yang harus 

dimiliki oleh para saksi, maksud adil adalah kebaikan mereka harus 

mengalahkan keburukannya dan mereka tidak dikenal sebagai orang yang 

biasa berdusta, sebagaimana yang difirmankan Allah swt. Dalam Q.S. at-Talaq ayat 2  

دَةَ ٱجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أوَْ فاَرقُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِ نكُمْ وَأقَيِمُوا۟ فإَِذَا بَ لَغْنَ أَ  لِكُمْ يوُعَظُ  لشَّههَ لِلَِّ ۚ ذهَ

مَْرَجًا  ۥيََْعَل لَّهُ  لِلََّ ٱ وَمَن يَ تَّقِ  ۚلْءاَخِرِ ٱ لْيَ وْمِ ٱوَ  لِلَِّ ٱمَن كَانَ يُ ؤْمِنُ بِ  ۦبهِِ   

Terjemahnya : 

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah 

(kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan 

baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 

dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah 

pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

membukakan jalan keluar baginya”. 

 
58 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, Al Muhalla Jilid 13, hal. 1. 
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Dalam ayat surat al-Ṭalaq ini sangat jelas tentang pentingnya sebuah 

persaksian bahkan bisa diklaim wajib, karena penujukkan kata di awal menggunakan 

kata perintah sedangkan kata perintah dalam tradisi al-qawā`id al-fiqhiyah 

mengindikasikan adanya sebuah kewajiban. Artinya wajib adanya persaksian dalam 

penyelesaian sebuah perkara sengketa. 

Para ahli fiqih berpendapat bahwa sifat adil itu berkaiatan dengan 

kesalehan dalam agama dan memiliki sifat muru’ah (wibawa). Kesalehan 

dalam agama terpenuhi dengan melaksanakan hal yang fardhu, sunnah dan 

menjahui hal yang diharamkan dan dimakruhkan, serta tidak melakukan 

perbuatan dosa besar dan menjauhi kebiasaan berbuat dosa-dosa kecil. 

Sedangkan muru’ah hendaknya seseorang melakukan perbuatan dengan 

menghiasi dirinya dengan sifat-sifat baik dan meninggalkan apapun 

perbuatan yang menjelekkan dirinya, baik berupa perkataan maupun 

perbuatan. 

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memlihara agama 

dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu 

menunaikan amanah dan bermuamalah dengan baik.59 Ini bererti tidak 

melakukan maksiat sama sekali, karena hal ini tidak mungkin amnusia 

biasa. Imam Abu Hanifah berkata, “Sifat adil cukup dilihat dari keislaman 

 
59 Hasby Ash-Shidiqy, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta; Bulan Bintang), hal. 57. 
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secara zhahir dan tidak diketahui dari apa yang merusak kemuliaan dan 

kehormatannya, hal itu dalam hal harta benda bukan dalam hal hudud. 

Adapun dalam terjemah kitab al-muhalla definisi orang yang adil 

adalah orang yang tidak diketahui pernah melakukan dosa besar, atau 

tidak diketahui pernah melakukan dosa kecil secara terang-terangan. 

Sedangkan Sulaiman Rasjid60 dalam Fiqh Islam mengemukakan profil 

saksi yang memiliki perilaku adil yaitu menjauh dari dosa besar dan tidak terus 

menerus menjalankan dosa kecil, baik hati, dapat dipercaya sewaktu marah, tidak 

melanggar kesopanan, menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang 

setingkat dengan dia. 

Lalu apakah kesaksian orang fasik yang teah bertobat dapat 

diterima, para ahli fiqih telah sepakat bahwa kesaksian orang fasik yang 

telah bertobat dapat diterima. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan 

bahwa jika sifat kefasikannya adalah karena tuduhan mengenai hak orang 

lain, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Sebagian orang-orang mazhab maliki 

membolehkan peradilan dengan kesaksian orang-orang yang tidak adil karena dalam 

kondisi darurat, serta kesaksian orang-orang yang tidak dikenal keadilannya dalam 

urusan-urusan kecil. 

Jumah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya dua saksi laki-laki 

atau yang setara dengan jumlah tersebut, yaitu satu saksi laki-laki dan dua 

 
60 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2013), hal. 491 
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saksi perempuan, empat saksi perempuan atau saksi laki-laki ditambah 

dengan sumpah penuntut. Sebagaimana diketahui dua orang perempuan dan sumpah 

setara dengan seorang saksi laki-laki. Meski demikian, syari’at telah memberikan 

pengecualian dari jumlah tersebut. Pada kasus perzinaan disyaratkan empat saksi, 

penetapan awal bulan (hilal) cukup satu orang saksi, dan kegiatan yang hanya 

melibatkan wanita seperti penyusuan dengan saksi satu perempuan. 

Memang Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi dasar 

dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya rekayasa oleh pihak yang 

berperkara dalam menghadirkan bukti-bukti di pengadilan dapat saja terjadi. Hal ini 

memang tidak ditampik oleh Islam. Meski demikian, patut dicatat bahwa syariah 

sangat mengecam tindakan tersebut dan pelakunya diancam dengan azab neraka. 

Di samping itu, kesaksian palsu merupakan salah satu perbuatan yang sangat 

dikecam di dalam Islam. Rasulullah saw. Bersabda61 : 

ُ عَنْهُ قاَلَ: ذكََرَ رَسُولُ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ الْكَباَئرَِ أَوْ سُئِلَ عَنْ الْكَباَئرِِ، فَ قَالَ: الشِ رْكُ عن أنََس بْن مَالِكٍ رَضِيَ الِلَّ الِلَِّ صَلَّى الِلَّ

لزُّورِ ورِ أَوْ قاَلَ شَهَادَةُ ابِِلِلَِّ وَقَ تْلُ الن َّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ، فَ قَالَ: أَلأنَُ ب ئُِكُمْ بِِكَْبَِِ الْكَباَئرِِ؟ قاَلَ: قَ وْلُ الزُّ   

Artinya :  

“Dari Anas bin Malik radliallahu ‘anhu berkata; “Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa besar atau beliau ditanya tentang 

dosa besar, lalu beliau menjawab: “Menyekutukan Allah, membunuh jiwa dan 

durhaka kepada kedua orang tua.” Lalu beliau bersabda: “Maukah aku 

 
61 Hasby Ash-Shidiqy, Sejarah Peradilan Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 

55 
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beritahukan kepada kalian yang termasuk dari dosa besar?” beliau bersabda: 

“Perkataan dusta atau beliau bersabda: Kesaksian Palsu.” 

 

Demikian pula halnya dengan qadhi. Peluang untuk memanipulasi 

hukum sangat terbuka lebar karena di tangannyalah keputusan berada. Oleh karena 

itu, Rasulullah saw. mengingatkan para qadhi agar tidak menyimpang dari hukum 

Allah swt. 

Urgensi saksi dalam sistem peradilan Islam tidak diragukan lagi, sehingga 

dalam tujuan penegakan keadilan dalam Islam, saksi sebagai sumber untuk dapat 

mencapai suatu putusan peradilan yang benar telah diangkat derajatnya dalam agama 

ini. Hal ini dikarenakan Islam menempatkan peradilan pada posisi mulia, 

menguntungkan, dan bahkan serba menguntungkan. Disebut mulia karena Allah 

menyamakan hakim dengan ulama yang terhadap keduanya orang dibolehkan iri. 

Dikatakan menguntungkan karena hakim mendapat perlindungan Allah pada hari 

kiamat dan menempatkannya di sisi kanan-Nya. Bahkan dapat dikatakan bahwa 

jabatan hakim adalah jabatan yang serba menguntungkan karena hakim pasti 

mendapat pahala dari putusan yang dibuatnya; ia mendapat dua pahala bila 

putusannya benar dan mendapat satu pahala bila putusannya salah. 

 

 

 



69 
 

 
 

B. Implementasi Ruyatul Hilal di Era Digitalisasi 

Rukyatul  hilal  dikenal  sebagai  metode  menentukan  permulaan  bulan  

Qamariyah terutama bulan  Ramadhan,  Syawal  dan  Dzulhijjah  sejak  masa  Nabi    

Muhammad  saw,  dalam  awal Islam.  Permasalahan  tersebut,  dalam  permulaan  

untuk  kepentingan  waktu  ibadah  bulan Qamariyah diputuskan secara sederhana, 

yaitu dengan mengamati hilal tanpa menggunakan alat  langsung  (rukyat bil fi’li). 

Rukyatul  hilal yang  terkandung  dalam  beberapa  hadits  Nabi saw  tentang  rukyat  

hilal Ramadhan  dan  Syawal  sejatinya  adalah rukyatul  hilal penafsiran hilal secara 

nyata. Jadi, rukyat dapat didefinisikan secara ijmal sebagai pengamatan terhadap 

bulan baru.62 

Rukyatul hilal adalah kalimat serapan dari bahasa Arab yang terdiri 2 kata 

yakni “rukyat” dan “hilal” yang menjadi satu kesatuan makna, yang dalam bahasa 

Arab disebut mudhâf dan mudhâf ilayh. Rukyatulhilal menjadi salah satu teknik di 

dalam penentuan kalender hijriah.  

Kata rukyat (رؤية) adalah bentuk mashdar/ kata benda dari kata kerja ra’â 

 mempunyai murâdif/sinonim dan makna yang (رأى) melihat. Kata ra’â / (رأى)

bermacam-macam. Kalau ditelusuri lebih jauh lagi, kata ra’â (رأى) juga memiliki 

beberapa bentuk mashdar/kata benda dengan arti yang berbeda-beda. 

 
62 Yulia Rahmadani, Fatmawati Hilal, “Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai 

Barombong Kota Makassar”, ( Hisabuna : Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020), H. 20. 
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Pemilihan makna secara etimologis akan berdampak kepada pengertian secara 

terminologis. Kata ra’â dan tashrîf-nya ketika dirangkaikan dengan objek (maf’ûl 

bih) yang fisikal (tabî’îyat) menggunakan mashdar ru’yatun (رؤية) yang mempunyai 

arti tunggal yaitu melihat dengan mata kepala, baik dengan mata telanjang maupun 

dengan alat, sedangkan ra’â yang memiliki arti lain objeknya tidak fisikal dan kadang 

tanpa objek serta masdarnya bukan ru’yatun, melainkan ra’yan dan kadang ru’ya 

yang bermakna mimpi.63 

Kata “الھلال” secara etimologi bermakna “القمر  Kata .(permulaan bulan) ”غرّة 

tersebut merupakan musytaq dari “  ّٖ ّٖ  “ dan (terbit) ”أھَل   .(Sesuatu yang terlihat) ”أھِل 

Menurut sebagian ulama, bentuk ketampakan bulan yang pertama kali itu disebut 

hilal karena ketampakannya setelah sembunyi/tidak tampak.64 Menurut ulama yang 

lain, dinamakannya hilal disebabkan ketika melihatnya, orang-orang mengeraskan 

suaranya/ histeris dengan membaca tahlil/yuhillu. 

Penyebutan hilal dengan “ahillah” dalam berbentuk jama’ (plural), 

mengindikasikan bahwa bentuk bulan yang seperti itu tidak hanya sekali 

dalam satu siklus pergerakannya. Sehingga Wahbah al-Zuhaylî mendefinisikan hilal 

adalah bulan yang tampak sangat tipis pada dua atau tiga malam pertama di setiap 

awal bulan dan itu akan kembali terjadi pada akhir bulan. 

 
63 A. Ghazali Masroerie, Penentuan Awal Bulan Qamariyah, (Jakarta: Lajnah Falakiyah 

Nahdlatul Ulama, 2011), hal. 2. 
64 Wahbah bin Musthafâ al-Zuhaylî, al-Tafsir al-Munîr fî al-’Aqîdah wa al-Syarî’ah wa al-

Manhaj, (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu’âsir, 1418), vol. 2, hal. 169. 
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Rukyat semata ialah pengaplikasian dari rukyat bil fi’li (pengamatan dengan 

mata telanjang) tanpa harus melakukan metode hisab. Oleh karena itu rukyatul hilal 

tidak semata berdasarkan perhitungan yang bersifat matematik. Akan tetapi dengan 

melakukan pengamatan terhadap hilal dengan mata saja. Rukyat dengan mata 

telanjang dan tanpa perhitungan hisab ini merupakan metode yang persis dengan 

rukyat hilal yang dipraktikkan atau digunakan oleh nabi Muhammad saw. dan para 

sahabat pada masa hidup mereka “berpuasalah kalian karena melihat hilal dan 

berbukalah kalian karena melihat hilal”.65 

Hilal dipahami sebagai bulan yang tampak cahanya dalam bentuk seperti 

tandan yang tua, atau sering disebut seperti sabit, sehingga ada yang menyebut bulan 

sabit. Ketampakan hilal tersebut menunjukkan bahwa definisi hilal itu mengacu 

kepada fenomena observasi (rukyat), meskipun secara hisab fase-fase/manzilah bulan 

(termasuk fase pertama, yakni hilal) bisa dihitung.66 

Konsep tentang hilal yang terkait dengan penentuan awal bulan berkembang 

sejalan dengan perkembangan pemahaman umat Islam terhadap segi-segi astronomis 

dan segi syar’î kalender tersebut. Menurut teori yang paling tua, hilal adalah bulan 

sabit yang dapat dilihat pertama kali. Dari dalil-dalil syar’î tentang penggenapan 30 

hari umur bulan yang sedang berjalan jika bulan sabit tidak bisa dilihat, diperoleh 

 
65 Nur Afdal Purnama Putra, Andi Muh. Akmal,Halimah B, “Analisis Tentang Rukyat Hilal 

Dalam Kitab Khulāṣah Al-Aqwāl Fī Ma’rifat Al-Waqt Wa Ru’yat Al-Hilāl Karya Ibnu Rajab Al Majdī, 

(Hisabuna : Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022), h. 5. 
66 Thomas Djamaluddin, Astronomi memberi Solusi Penyatuan Ummat, (Jakarta: Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), hal. 5. 
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unsur waktu dari terlihatnya buln sabit tersebut, yakni tanggal 29 petang pasca 

terbenamnya matahari. Jadi ada dua unsur pokok dalam konsep hilal menurut teori 

ini, yakni Bulan sabit yang dapat terlihat dan Waktu terlihatnya adalah tanggal 29 

petang, pasca terbenamnya matahari. 

Konsep hilal seperti tersebut dipedomani dalam penentuan awal bulan pada 

masa Nabi Saw, para sahabat dan jumhûr fuqahâ’ pada masa berikutnya. 

Hal yang harus di perhatikan dalam kegiatan rukyatul hilal adalah tempat 

observasi yang ideal dan strategis, ada beberapa indikator yang membuat bahwa 

lokasi tersebut layak dijadikan tempat rukyatul hilal, melaksanakan pengamatan yang 

relatif jauh dari tengah-tengah kota dan mengamati di tempat yang tertentu, karena 

mengamati Hilal pada umumnya di lakukan di pesisir pantai atau daerah dataran 

tinggi seperti bukit dan gunung untuk bebas melihat Hilal di ufuk barat , kegiatan ini 

secara resmi di koordinir lansung oleh Kementrian Agama (Pusat, Provinsi, 

kabupaten/kota), dan beberapa lembaga, seperti Rukyatul Hilal Indonesia (RHI), 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan beberapa lembaga 

astronomi di perguruan tinggi yang ada di Indonesia.67 

Sejalan dengan perkembangan informasi di bidang astronomi, kaum muslimin 

mulai mengenal pola pergerakan benda-benda langit. Misalnya bumi bergerak 

mengelilingi matahari ke arah timur, dan dengan arah yang sama bulan mengitari 

 
67 Andi Fage, POTENSI PANTAI SUMPANG BINANGAE KABUPATEN BARU SEBAGAI 

TEMPAT RUKYATUL HILAL: Perspektif meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ( Elfalaky :Volume 

5 Nomor 2 Tahun 2021), h. 195-196. 
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bumi. Gerakan bumi mengelilingi matahari mengakibatkan efek semu matahari 

bergerak ke arah timur pada ekliptika sebanyak satu putaran dalam satu tahun. 

Sedangkan bulan bergerak ke timur sebanyak satu putaran dalam satu bulan. Artinya 

bulan bergerak ke arah timur lebih cepat dari pada matahari. Pola gerak melingkar 

dengan kecepatan yang tidak sama tersebut meniscayakan terjadnya moment yang 

disebut ijtimâ’/konjungsi, yaitu saat bulan berada pada bujur astronomi yang sama 

dengan matahari. 

Umat Islam sangat berhati-hati dalam menentukan awal bulan baru, terutama 

di bulan Ramadhan, Syawal dan Dzuhihijah. Pada saat yang sama, bulan-bulan lain 

yang tidak terkait dengan masalah ibadah tidak terlalu diperhitungkan. Misalnya di 

awal bulan Muharram, jika ada yang tidak beres tidak akan menyebabkan ibadah 

yang tidak sah atau dilarang, sehingga hampir tidak pernah ada perselisihan.68 

Inilah yang melatar belakangi munculnya teori yang kedua tentang hilal pada 

aspek waktu, yakni hilal yang dijadikan parameter awal bulan, munculnya setelah 

terjadinya ijtimâ’. Sehingga kalau terjadi ketampakan hilal pada tanggal 29 petang 

hari setelah terbenamnya matahari, tetapi pada saat itu belum terjadi ijtimâ’, maka 

hilal yang nampak tersebut dianggap sebagai hilal tua. 

Rukyatul hilal yang bermakna observasi hilal pada petang hari tanggal 29 

adalah kegiatan yang sudah dilakukan umat Islam sejak masa Nabi. Sehingga metode 

 
68 Resky Fatimah Anwar, Fatmawati, Faisal Akib, “Korelasi Penentuan Awal Bulan 

Kamariah Menggunakan Program Hilal Calc 3.0 Dan Accurate Times Terhadap Rukyatul Hilal, 

(Hisabuna: Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020), h. 163. 



74 
 

 
 

inilah yang dianut oleh para mujtahid madhâhib al-arba’ah dan para ulama 

kontemporer hingga saat ini. Dari penjabaran makna dari kedua kata “rukyat” dan 

“hilal”, maka bisa diambil sebuah pengertian bahwa rukyatul hilal adalah usaha 

untuk melihat sinar bulan sabit yang dilakukan setelah matahari terbenam pada hari 

terjadinya ijtimâ’/conjunction. Pada awalnya rukyat hanya sebatas menggunakan 

mata telanjang, tanpa bantuan alat. Akan tetapi seiring perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, rukyat-pun mengalami perkembangan dengan 

menggunakan alat bantu pengamatan, seperti theodolite, binokuler, teleskop dan 

sebagainya.69 

 Namun penggunaan alat bantu rukyat ini juga menuai perdebatan tentang 

kebolehannya. Menurut Ibn Hajar al-Haytamî dalam kitab Tuhfah al-Muhtâj 

(Syarh/penjelasan dari kitab Minhâj al- Tâlibîn karya Imam Nawawi), penggunaan 

alat bantu rukyat/nahwu mir’ât (sesuatu yang bisa memantulkan obyek) tidak 

diperkenankan. Namun beliau tidak meyebutkan alasan tidak di perkenankannya 

penggunaan alat bantu rukyat. Namun al-Syarwânî dalam kitab Hawâsyî Tuhfah al-

Minhâj (penjelasan lebih lanjut dari kitab Tuhfah al-Minhâj) menyatakan lebih utama 

tidak menggunakan alat bantu rukyat, namun pada dasarnya menurut beliau 

 
69 Departemen Agama RI, Pedoman Teknik Ru’yat, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan 

Peradilan Agama, 1994), h. 2–3. 
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penggunaan alat bantu rukyat (yang memantulkan obyek, yang mendekatkan dan 

memperbesar obyek) tetap diperkenankan.70 

 Oleh karena itu, penggunaan alat bantu teknologi dalam melihat hilal sangat 

dibutuhkan demi hasil yang baik dan dapat dijadikan sebagai landasan melihat hilal. 

C. Perspektif Ilmu Falak Terhadap Urgensi Saksi Rukyatul hilal di Era 

Digitalisasi 

Seorang saksi menempati posisi yang urgen (amat penting) dalam 

memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga 

berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang insan manusia. Karena dengan 

adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan 

memutuskan hukuman kepada seorang atau memutuskan tidak bersalah terhadap 

orang yang dituduh dan difitnah telah melakukan suatu kejahatan. 

Kewajiban untuk memberikan kesaksian disini, menurut para ulama apabila 

tidak ada bahaya yang mengahadangnya untuk memberikan kesaksian baik dari 

ancaman terhadap badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. 

Terutama ancaman yang menuntut supaya memberikan kesaksian palsu dengan 

memutar balikkan fakta sehingga membuat seorang terzolimi. Memberikan kesaksian 

 
70 Abd al-Hamîd al-Syarwânî, Hawâsyî Tuhfah al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj, (Kairo: 

Mathba’ah Musthafâ Muhammad, t.t.), h. 372. 
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palsu sama saja dengan menipu.71 Begitupula dalam kesakasian rukyatul hilal 

keberadaan saksi menjadi sesuatu yang harus ada dan mampu memberikan kesaksian 

dengan sebenar-benarnya. 

Secara histori, penentuan awal bulan untuk keperluan waktu ibadah 

ditentukan secara sederhana dengan pengamatan hilal sehingga sarana peralatan yang 

digunakan untuk pelaksanaan rukyat hanya dilakukan dengan mata telanjang, tanpa 

alat. Hanya melihat kearah ufuk bagian barat, tidak tertuju pada posisi tertentu. Dari 

keadaan seperti ini timbul istilah rukyat bi al’ain dan rukyat bi al’fi’li. Namun setelah 

kebudayaan manusia semakin maju, maka pelaksanaan rukyat pun secara berangsur 

dilengkapi dengan sarana serta berkembang terus menuju kesempurnaan sesuai 

dengan perkembangan teknologi. 

Hanya saja, ketika melakukan rukyat matahari pada saat itu terbenam atau 

sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan. Sehingga, 

antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatar 

belakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang terlatih 

melakukan rukyat tentunya akan menemukan kesulitan menentukan hilal yang 

dimaksudkan. Apalagi apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak 

 
71 Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah” Pada Jurnal 

elQanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyari'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan, Volume 2 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, h. 255-268. 
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merata atau bahkan orang yang melakukan rukyat tidak mengetahui pada posisi mana 

dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya akan mengalami kesulitan.72 

Hasil rukyatul hilal yang berupa ketampakan hilal merupakan salah satu  

pedoman  dalam  memulai bulan baru dalam kalender hijriah. Dalam beberapa  kasus,  

masuknya  bulan  baru  menjadi pedoman mulainya ibadah. Untuk bisa dijadikan 

sebagai pedoman mulainya pelaksanaan ibadah, maka  dibutuhkan  keyakinan  yang  

mendalam terhadap kebenaran hasil rukyatul hilal. 

Dalam hal itsbât awal bulan, Nabi memang melaksanakan dengan cara yang 

terlihat sederhana, yakni dengan sumpah. Sepintas apa yang diajarkan Nabi tersebut 

memang sederhana. Namun kalau dipahami lebih jauh, pengambilan sumpah oleh 

Nabi kepada orang yang mengaku menyaksikan hilal mengindikasikan bahwa Nabi  

menghendaki persaksian rukyat yang betul-betul obyektif. Tentu pada saat itu untuk 

mengukur obyektifitas kesaksian tidak ada lain kecuali dengan sumpah. Sehingga 

pada era berikutnya ulama memberikan syarat bagi orang yang diambil kesaksiannya 

dengan beberapa kriteria.  

Menurut Imam Abû Hanîfah, syahâdah/ persaksian terhadap keberhasilan 

rukyat harus memenuhi persyaratan; 1) Apabila kondisi cuaca cerah, maka persaksian 

rukyatulhilal harus dilakukan oleh orang dengan jumlah yang banyak. 2) Apabila 

cuaca tidak cerah/berawan, kesaksian bisa dilakukan oleh satu orang dengan kriteria: 

 
72 Rahmatiah HL, Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan Dan Syawal Pada Masyarakat 

Eksklusif Di Kabupaten Gowa, (Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak Vol. 3, No. 1 Tahun 2019 M/ 1440 H), h. 

12-13, diakses pada 24 Maret 2023 Pukul 11:05. 
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muslim, ‘âdil, ‘âqil, bâligh baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut 

Imam Mâlik, syahâdah rukyatul hilal harus dilakukan oleh sekumpulan orang/jamaah 

yang diperkirakan tidak mungkin bohong, meskipun mereka bukan termasuk orang 

yang  ‘âdil, atau dilakukan oleh dua orang yang ‘âdil. Sedangkan menurut Imam 

Syâfi’î dan Imam Ahmad bin Hanbal, syahâdah rukyatul hilal bisa dilakukan oleh 

seorang laki-laki muslim yang ‘âdil, ‘âqil, bâligh, merdeka.73 

Yang bisa dipahami dari syarat-syarat yang ditentukan oleh para Imam 

Mazhab ini adalah semangat kehati-hatian dalam menerima kesaksian rukyatul hilal. 

Kehati-hatian untuk menjamin kebenaran dan obyektifitas rukyatul hilal yang 

menjadi dasar itsbât awal Ramadan dan Syawwal. Kehati-hatian para ulama ini 

sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dalam memulai puasa. Beliau melarang 

para sahabat untuk berspekulasi melakukan puasa Ramadan sehari atau dua hari 

sebelum ada kejelasan masuknya bulan Ramadan.  

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

terhadap bapak H. Tompo selaku Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

(BIMAS) Kementrian Agama Kota Makassar, beliau mengatakan : 

“…bahwa syarat-syarat saksi rukyatul hilal itu tetap mengacu kepada 

ketentuan umum yang berlaku yaitu saksi harus Muslim, Baligh, Laki-laki, 

 
73 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), Cet. 

ke-3, vol. 2, h. 598–604; Muhammad Buhait al-Muthî’î, Irsyâd Ahl al-Millah ilâ Itsbât al-Ahillah 

(Mesir: Kurdistan al-’Ilmîyah, 1329), h. 12–22.  
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Adil. Walaupun pada praktiknya sudah menggunakan bantuan teknologi 

namun saya rasa syarat saksi tetap demikian..”74 

 

Kesaksian terhadap ketampakan hilal merupakan salah satu faktor penting 

dalam penentuan bulan baru dalam kalender hijriah. Perburuan terhadap ketampakan 

hilal awal bulan bukan sesuatu yang mudah, sebab illuminasi hilal pada awal 

ketampakannya memang sangat lemah, sekitar 0,1%. Sehingga bagi kalangan yang 

belum terlatih, mengindentifikasi keberadaannya tentu sangat sulit. Sehingga dalam 

praktiknya, subyektifitas masih sering dijumpi dalam kesaksian rukyatulhilal. 

Menurut bapak H. Sitompo selaku Kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

(BIMAS) Kementerian Agama Kota Makassar mengatakan bahwa : 

“..Melihat hilal dengan menggunakan mata telanjang memang sangat sulit, 

terlebih lagi apabila cuaca kurang mendukung itu sangat sulit. Makanya 

diperlukan alat teknologi untuk membantu dalam melihat hilal salah satunya 

penggunaan teleskop..”75 

Melihat hilal menggunakan mata telanjang memang sangat sulit terlebih lagi 

di indonesia yang cuacanya sering kali berubah-ubah membuat rukyatul hilal dengan 

mata telanjang menjadi sangat sulit. 

Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan 

pentingnya penggunaan alat teknologi dalam melihat hilal.  Contoh kasus pada tahun 

1438, pada penentuan awal bulan Muharram. Data hisab yang mu’tabar menyebutkan 

 
74 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan masyarakat Islam Kemenag Kota 

Makassar, pada tanggal 20 Maret 2023. 
75 Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan masyarakat Islam Kemenag Kota 

Makassar, pada tanggal 20 Maret 2023. 
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variasi ketinggian hilal di Indonesia mulai 30– 4,50 (sudah di batas minimal imkân al-

ru’yah MABIMS). NU dengan mazhab rukyat-nya menyatakan tidak berhasil melihat 

hilaldari seluruh lokasi rukyat yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. 

Sehingga ikhbar awal bulan Muharram NU bertepatan tanggal 3 Oktober 2016 (sehari 

setelah Muhammadiyah dengan mazhab hisabnya).76 

Subyektifitas justru tampak dari sebuah pengakuan kesaksian ( syahâdah) dari 

salah satu ormas di Bekasi yang menyatakan berhasil melihat hilal secara kasat mata 

pada pukul 17:53 WIB. dengan ketinggian 60 posisi miring ke selatan. Menurut 

laporan yang dibuat hilal awal Muharram1438 berhasil disaksikan oleh tiga orang 

saksi yang diklaim sebagai saksi yang adil, yakni Syamsudin, Mubarrir, dan 

Saefuddin. 

Subyektifitas tampak dari dua sisi, baik hisab maupun rukyat. Dari sisi hisab 

bisa lihat dari ketidakjelasan model hisab yang dipakai sampai pada hasilnya yang 

berbeda jauh dengan hisab yang mu’tabar. Sedangkan dari sisi rukyat, selain tidak 

adanya bukti citra visual juga ketidaksesuaian kondisi cuaca, menurut laporan BMKG 

yang menyatakan seluruh wilayah di Indonesia mendung bahkan sebagian lagi hujan.  

Hal serupa juga terjadi lagi pada bulan Shafar 1438 H. Data hisab yang 

mu’tabar menyatakan variasi ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia antara 

6,50-7,50 (sudah diatas batas minimal imkân al-ru’yah). Namun data satelit cuaca 

 
76 “PBNU: Hilal Tak Terlihat, 1 Muharram 1438 H Jatuh Hari Senin | NU Online,” 

http://www.nu.or.id/post/read/71669/pbnu-hilal-tak-terlihat-1-muharram-1438-h-jatuh-hari-senin, 

diakses pada 21 Maret 2023. 

http://www.nu.or.id/post/read/71669/pbnu-hilal-tak-terlihat-1-muharram-1438-h-jatuh-hari-senin
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menyatakan hampir seluruh wilayah Indonesia diselimuti awan. Awal bulan Safar 

memang tidak ada perbedaan. Namun subyektifitas masih tampak dari ikhbar NU 

yang didasari hasil persaksian satu orang an. Ust. H. Inwanuddin dari lokasi rukyat 

Tanjung Kodok Lamongan yang juga tidak disertai bukti citra visual.  

Kasus serupa terjadi pada penentuan awal Ramadan 1437 H. Data hisab pada 

saat matahari terbenam hari Ahad Legi tanggal 5 Juni 2016 untuk seluruh wilayah 

Indonesia dengan variasi ketinggian antara 20 sampai 40. Ada laporan keberhasilan 

rukyat dari beberapa daerah di Indonesia, misalnya dari Bukit Condrodipo Gresik, 

Jombang, Bojonegoro, Kebumen dan Cakung. Berdasarkan laporan tersebut 

Kementerian Agama mengitsbâtkan awal Ramadan 1437 H. jatuh pada hari Senin 

Pahing, 6 Juni 2016. NU juga mengikhbarkan awal Ramadan 1437 H. pada hari 

tersebut. Namun persaksian dari berbagai daerah tersebut juga masih belum didukung 

bukti empiris berupa citra hilal. 

Menurut penelitian seorang astronom Islam dari King Saud University, bahwa 

selama 40 tahun hasil rukyatulhilal yang diumumkan oleh pemerintah Saudi Arabia, 

87% adalah salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.77 Hilal 

memang obyek yang bersifat fisis yang mungkin ditangkap oleh indra penglihatan 

manusia. Maka menilai kebenaran rukyatulhilal bisa didasarkan pada teori 

korespondensi, yaitu mendapatkan kebenaran berdasarkan tangkapan panca 

 
77 Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam: “Mendialogkan Wujûd al-Hilâl dan 

Visibilitas Hilal,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol, 13, No. 2, 2013, h.161. 
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indranya.78 Namun, hilal merupakan obyek fisis yang sangat redup, sehingga 

informasi yang diterima oleh indra penglihatan juga patut untuk dipertanyakan 

kebenarannya. Sehingga bukti material sangat diperlukan dalam menguatkan 

informasi yang diterima oleh indra penglihatan manusia. Bukti material ini 

diperlukan untuk meminimalisir kesalahan yang sangat mungkin terjadi dalam 

pelaksanaan rukyatulhilal. Sehingga ketika sidang itsbât penentuan awal bulan hijriah 

dilaksanakan, hakim mempunyai bukti yang tidak meragukan lagi untuk dijadikan 

dasar membuat keputusan. 

Untuk saat ini, menyertakan bukti citra hilal di samping data hilal menurut 

penulis merupakan sebuah keniscayaan. Ilmu dan teknologi sudah berkembang 

sedemikian pesat. Bukti ilmiah sangat diperlukan untuk menjamin kepastian 

syahâdah yang dijadikan pedoman itsbât awal bulan Ramadhân dan Syawal. Oleh 

karena itu mengkonfirmasi kejujuran dan ‘adâlah saksi dalam rukyatul hilal dengan 

bukti ilmiah sangat diperlukan, untuk menghindarkan kekeliruan dalam 

mengidentifikasi obyek yang dilihat oleh saksi rukyatul hilal. Saat ini, sumpah 

terhadap saksi merupakan dasar utama dalam penerimaan kesaksian melihat hilal. 

Namun dalam praktiknya, hampir tidak pernah ada klarifikasi terhadap syarat-syarat 

terpenuhinya kesaksian hilal. Sebab ternyata dalam praktik di lapangan, sebagaimana 

 
78 Bustanuddin Agus, Integrasi Sains dan Agama, Tinjauan Filsafat Ilmu Kontemporer, 

(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013), h. 35.  
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pemaparan Thomas Djamaluddin, masih banyak yang belum bisa mengidentifikasi 

dengan pasti apakah yang dilihat hilal atau obyek lain.79 

Menurut penulis, tidak selayaknya seorang hakim dengan serta merta 

menerima kesaksian melihat hilal, dengan proses penyumpahan. Upaya klarifikasi 

terhadap kebenaran yang dilihat saksi sangat perlu dilakukan. Para fuqahâ’ sendiri 

telah menentukan beberapa kriteria terhadap saksi, tentu ‘illat yang yang dibangun 

adalah demi terpenuhinya sisi obyektifitas kesaksian. Hilal yang bersifat fisis, harus 

dilihat dan dibuktikan secara fisis pula. Sangat janggal ketika obyektifitas 

ketampakannya hanya didasarkan pada sebuah sumpah terhadap saksi (yang dianggap 

adil) yang pada praktiknya hampir tidak pernah diklarifikasi tentang terpenuhi 

tidaknya syarat sebagai seorang saksi yang telah ditetapkan oleh fuqaha’. Mengukur 

‘adâlah seorang saksi memang tidak mudah, namun syarat tersebut sudah ditetapkan 

oleh fuqahâ’ yang tentu harus dipenuhi ketika hendak menerima kesaksian. Untuk 

saat ini, memenuhi unsur obyektifitas dari seorang saksi bisa dibantu dengan 

penggunaan sains dan teknologi. Penyertaan bukti ilmiah dari kesaksian hilal berupa 

data dan citra hilal menurut penulis sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan 

obyektitas syahâdah/kesaksian dalam rukyatulhilal.  

Menurut bapak H. Sitompo selaku kepala seksi BIMAS Kementerian Agama 

Kota Makassar juga memberikan keterangannya pada saat diwawancarai, beliau 

mengatakan : 

 
79 T. Djamaluddin, Menggagas Fiqih Astronomi,(Bandung: Kaki Langit, 2005), hal. 19.  
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“..meskipun teknologi sudah canggih dan alat-alat rukyatul hilal sudah sangat 

modern namun keberadaan saksi rukyatul hilal tetap harus ada karena 

meskipun teknologi rukyat hilal sudah sangat canggih namun kesalahan 

teknologi tersebut bukan sebuah keniscayaan sehingga keberadaan saksi 

masih sangat diperlukan..” 

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan saksi rukyatul hilal merupakan hal yang 

masih diperlukan meskipun teknologi rukyatul hilal sudah canggih dan modern. 

Beliau juga mengatakan bahwa terkadang secanggih apapun teknologi modern saat 

ini tetap harus membutuhkan saksi rukyatul hilal demi menghindari kesalahan atau 

kekeliruan alat teknologi tersebut. 

Jika dicermati ruang lingkup kajian dan atau fungsionalisasi Ilmu Falak, 

maka ditemukan gambaran awal bahwasannya dalam “tubuh” Ilmu Falak itu 

sendiri terdapat dimensi-dimensi Sains. Penetapan arah kiblat, awal waktu salat, 

awal bulan dan waktu gerhana (bulan dan matahari) dalam nalar Ilmu Falak tidak 

ditentukan dan ditetapkan berdasarkan sepekulasi dan sangkaan belaka, melainkan 

ditentukan dengan proses dan prosedur ilmiah yang terbilang ketat. Olehnya 

dalam konteks demikian boleh dikatakan bahwa aktivitas tersebut merupakan 

bagian integral dari aktivitas ilmiah dengan melibatkan ragam istrumen dan 

medium Sains di dalamnya, tentu selain potensi, tenaga, waktu dan kesempatan 

juga.80 

Kemajuan dalam bidang astronomi, telah memasuki era yang memungkinkan 

untuk menentukan posisi benda-benda langit dengan ketelitian tinggi, termasuk 

 
80 Sippah Chotban, “Membaca Ulang Relasi Sains dan Agama dalam Perspektif Nalar Ilmu 

Falak”, (Elfalaky: Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020), h. 226. 
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penentuan posisi bumi, bulan dan matahari. Perkembangan astronomi modern ini 

dapat dimanfaatkan untuk membantu menentukan awal bulan Islam, yang sampai saat 

ini masih merupakan problematika yang dihadapi umat Islam. 

Kemajuan teknologi ini juga berperan dalam mengimplementasikan astronomi 

modern untuk hisab dan rukyat. Misalnya, kemajuan di bidang komputer dapat 

dimanfaatkan untuk mewujudkan program komputer untuk membantu permasalahan 

hisab danrukyat. Program komputer semacam ini ditulis dengan bahasa pemrograman 

yang mampu mengimplementasikan rumus atau teoriyang berkembang dalam 

astronomi modern. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa komputer ataupun 

teknologi bukan satu-satunya faktor yangdapat memecahkan permasalahan perbedaan 

terutama dalam kalender Islam. Walaupun saat ini, teknologi komputer merupakan 

bagian dari kehidupan manusia dan masyarakat. Ia merupakan salah satu sarana 

utama bagi manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bahkan perkembangan 

teknologi akhir-akhir ini berjalan sedemikian pesatnya, dan teknologi komputer 

termasuk yang sangat cepat merambah sampai hampir di seluruh aspek kehidupan. 

Teknologi komputer hanya merupakan sarana bantu untuk memperkecil 

kesalahan-kesalahan manusiawi yang biasa terjadi.Dengan berrkembangnya teknologi 

kamera digital termasuk CCD dan teknologi pengolah citra (image prosessing) 

berbasis komputer makin mempermudah pengamatan hilal. Terlebih teleskop saat ini 

sudah banyak yang dilengkapi komputer untuk mempermudah arah ke posisi hilal. 
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Dalam hal penggunaan alat bantu untuk melakukan rukyah, para ulama 

terbagi menjadi dua pendapat. Pada permasalahan ini, Imam Ibnu Hajar tidak 

memperbolehkan merukyah dengan alat teknologi, ataumerukyah dengan 

menggunakan pantulan air atau permukaan kaca. Di sisi lain, ulama yang 

membolehkan merukyah dengan alat teknologi yaitu, al-Syarwani, beliau 

menjalaskan bahwa penggunaan alat yang mendekatkan atau membesarkan seperti 

teleskop,air, ballur (benda yang berwarna putih seperti kaca) masih dapat dianggap 

sebagai rukyah. Al-Mu‟thi menegaskan bahwa penggunaan optik sebagai penolong 

karena yang melakukan penilaian terhadap hilal adalah mata perukyah sendiri.  

Sebagaimana telah dijelaskan di atas komputer juga berperan dalam prosesi 

rukyatul hilal dimana dengan programnya mampu mendeteksi keberadaan hilal yang 

dinamis. Dengan prosedur sederhana rekaman keberadaan hilal yang tertangkap oleh 

lensa mampu diolah agar citra hilal dapat terlihat. Dalam hal ini teropong ibarat mata 

manusia, walaupun lensa yang dimuliki teropong lebih besar dibanding lensa mata 

manusia. Namun demikian, sulitnya mendeteksi hilal dengan mata telanjang dapat 

disebabkan karena kedekatan bulan dengan matahari juga terang hilal yang terlalu 

lemah disbanding dengan terang angkasa bumi yang menyebar cahaya matahari. 

Rentang dinamik terang hilal dan terang langit tidak mudah dijangkau oleh mata 

manusia. Pada saat langit terang diafragma mengecil sehingga makin sedikit cahaya 

yang masuk ke retina mata dan makin sulit untuk dikenali mata manusia, begitu pun 



87 
 

 
 

cahaya hilal yang cahayanya sangat kecil. Oleh karena itu, pengamatan hilal 

menunggu kesempatan meredupnya senja bulan di langit sore.81 

Sabit tipis bulan yang terbentuk beberapa jam setelah ijtimak atau beberapa 

jam sebelum ijtimak merupakan objek langit yang berperan menguji keterbatasan 

mata manusia dalam mengidentifikasi objek langit termasuk bulan. Tidak semua fisik 

sabit bulan nampak oleh mata manusia. Manusia perlu mengetahui keterbatasan 

kornea mata manusia dengan ukurannya yang pas untuk sosok manusia sehingga 

informasi yang masuk melalui indera mata dapat dipergunakan untuk merangsang 

akal dan fikir manusia. Rangsangan ini akan memajukan pengetahuan manusia 

tentang hakikat ciptaan Allah Yang Maha Kaya dan Maha Besar. 

Dalam hal saksi rukyat dengan bantuan teknologi yaitu teleskop yang 

dilengkapi dengan CCD Imager dan prosedur pengolahan citra merupakan hal yang 

sangat mungkin dilakukan. Konteks adil yang tercakup dalam persyaratan saksi 

rukyatul hilal dengan bantuan teknologi dapat dimiliki oleh siapa saja yang 

menyaksikan hilal dengan bantuan teknologi tersebut. Karena dalam konteks hisab 

rukyat hal ini merupakan ladang ijtihad sebagai sarana dalam memahami dan 

menginterpretasikan al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW terkait penentuan 

awal bulan Qamariyah dengan konteks aplikasinya dalam penentuan awal bulan 

Qamariyah yang lebih aplikatif sesuai dengan pesan yang terkandung dalam nash. 

 
81 Moedji Raharto, “Teknologi Optik Sebagai Pembantu Penetapan Awal Bulan Hijriyah/ 

Qamariyah” dalam Hisab Rukyat dan Perbedaannya, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan 

Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat 

Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004, h. 16. 
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Selain itu hukum Islam bukanlah hukum yang kaku sehingga dalam sejumlah hal 

hukum Islam dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kemaslahatan 

manusia pada zaman tertentu. 

Hal itu seperti yang dikatakan oleh bapak Kaharuddin selaku 

Penanggungjawab Tim Observasi Hilal BMKG Wilayah IV Kota Makassar , beliau 

mengatakan : 

“..melihat hilal dengan mata telanjang memang sesuatu yang dianjurkan sejak 

zaman nabi, namun dengan perkembangan zaman menuntut penggunaan 

teknologi dalam rukyatul hilal sangat diperlukan. Dalam hal kesakasian hilal 

menggunakan teknologi juga tidak serta merta diterima begitu saja, setidaknya 

dibutuhkan minimal 5 citra hilal sehingga kesaksian seorang saksi yang 

melihat dapat diterima..”82 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengelolaan citra hilal menjadi sangat 

penting untuk menunjang kesaksian seorang saksi yang melihat hilal. Meskipun 

teknologi sudah maju, namun tetap saja kesaksian saksi harus menjadi yang utama. 

Hal tersebut juga dilanjutkan oleh bapak Kaharuddin, beliau mengatakan : 

“..keberadaan saksi hilal tetap menjadi sesuatu yang penting meskipun 

teknologi sudah semakin canggih. Kita berpedoman terhadap apa yang sudah 

menjadi ketentuan dan sudah menjadi acuan kita dalam penentuan awal bulan 

dalam melihat hilal yaitu tetap menggunakan saksi..”83 

 

 
82 Hasil Wawancara dengan Penanggungjawab Tim Observasi Hilal BMKG Wilayah IV Kota 

Makassar, pada tanggal 25 Maret 2023. 
83 Hasil Wawancara dengan Penanggungjawab Tim Observasi Hilal BMKG Wilayah IV Kota 

Makassar, pada tanggal 25 Maret 2023. 
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Hasil rukyat, adapun hilal terlihat maupun tidak harus lapor kemenag atau 

badan hisab rukyat pusat ialah sebagai dasar mempertimbangkan penentuan awal 

bulan qamariah oleh Menteri Agama Republik Indosesia. Sesudah memberikan hasil 

laporan pada Kemenag Republik Indonesia dari sejumlah tempat melaksanakan 

rukyat diseluruh wilayah Indonesia, sehingga Kemenag menyelenggarakan sidang 

isbat. Adapun yang datang di sidang isbat yaitu sejumlah Organisasi Islam yang 

diwakilkan salah satunya Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan melibatkan 

Badan hisab dan rukyat diantaranya Planetarium Jakarta, Observatorium Bosscha 

ITB, BKSPN serta BMKG.84 

Urgensi saksi di era digitalisasi ini tetap menjadi sebuah hal yang utama, 

keberadaan saksi menjadikan kepastian munculnya hilal dapat dipercaya. Meskipun 

keberadaan teknologi yang sudah semakin canggih untuk melihat hilal, namun saksi 

tetap menjadi hal utama dalam rukyatul hilal. 

  

 
84 Marni, Fatmawati, “Analisis Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan 

Qamariyah”, (Hisabuna: Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021), h. 24. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah peneliti kemukakan di atas, maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Eksistensi saksi dalam hukum Islam tetap berpedoman terhadap al-qur’an 

dan hadis, kesaksian dari saksi terhadap suatu perkara menjadi sangat 

penting untuk membuktian suatu perkara yang terjadi karena sahnya suatu 

perkara didasarkan terahadap kesaksian saksi sehingga eksistensi saksi 

masih menjadi suatu hal yang sangat penting. 

2. Rukyatul hilal di era digitalisasi dengan menggunakan alat-alat modern 

sangat memberikan dampak yang baik. Hal ini tentunya sangat membantu 

dalam pengamatan rukyatul hilal. 

3. Urgensi saksi dalam rukyatul hilal masih menjadi hal utama meskipun di 

era digitalisasi. Meskipun di era digitalisasi alat-alat rukyatul hilal sudah 

menjadi canggih, namun keberadaan saksi tetap masih menjadi hal yang 

utama dikarenakan persaksian saksi rukyatul hilal menjadi landasan 

kebenaran terhadap muncul atau tidaknya hilal. 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian diharapkan menjadi informasi dan referensi bahwa keberadaan atau 

urgensi saksi rukyatul hilal di era digitalisasi masih menjadi hal yang penting. 

Meskipun alat-alat rukyatul hilal sudah canggih namun keberadaan saksi tetap harus 

ada demi memaksimalkan penggunaan alat-alat tersebut. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

a. Bagaimana syarat-syarat saksi rukyatul hilal di era sekarang? 

b. Apakah penggunaan teknologi modern memberikan dampak yang baik 

terhadap kesaksian rukyatul hilal? 

c. Apakah keberadaan saksi rukyatul hilal masih eksis di era sekarang? 

d. Apakah melihat hilal dengan mata telanjang masih efektif di era digitalisasi 

seperti sekarang? 

e. Apakah alat-alat modern berdampak baik terhadap rukyatul hilal? 

f. Bagaimana proses jika saksi sudah melihat hilal? 
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Gambar 1. Surat Izin Penelitian 
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Gambar 2.  

Surat Rekomendasi Penelitian di Kementerian Agama Kota Makassar  
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Gambar 3.  

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Tompo, M. M.Hi. Sebagai Kepala Seksi 

Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama Kota Makassar 
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Gambar 4.  

Wawancara dengan Bapak Kaharuddin, S.Si, M.Si. Selaku Penanggungjawab 

Tim Observasi Hilal BMKG Wilayah IV Kota Makassar 
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