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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah “ Apostrof ء

 Ya” Y Ye ي

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A آ

 Kasrah I I ِا

ِ Dammah U U 

 Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ى

 fathah dan wau ;au a dan u و
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3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fathah dan alif atauya A a dan garis di atas ...آ | ...ى

 kasrah danya I i dan garis di atas ى

 dammah dan wau U u dan garis di atas و

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua yaitu: ta’marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalua pada kata yang berakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transleterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan huruf ال (alif lam 

ma’arifa). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf lansung yang mengikutinya. Kata 
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sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

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

awala kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabb ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah 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 dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
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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) 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt = subhanahu wa ta ‘ala  

saw = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

 a.s = ‘alaihi al-salam 

 H = Hijriah  

M = Masehi  

SM = Sebelum Masehi  

HR = Hadis Riwayat  

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

 w. = Wafat tahun  

QS .../...: 4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4 
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ABSTRAK 

NAMA  :Firawati 

NIM   :10900119048 

JUDUL SKRIPSI  :PERHITUNGAN AWAL BULAN DAN KONVERSI 

KALENDER MASEHI KE HIJRIAH DENGAN 

PERSPEKTIF ILMU FALAK 

Skripsi ini membahas mengenai Perhitungan Awal Bulan dan Konversi 

Kalender Masehi ke Hijriah Perspektif Ilmu Falak. Rumusan masalah dalam 

skripsi ini adalah 1) Bagaimana penentuan awal bulan perspektif ilmu falak?, 2) 

Bagaimana konversi kalender masehi ke hijriah?, 3) Bagaimana analisis ilmu 

falak terhadap perhitungan awal bulan dan konversi kalender masehi ke hijriah. 

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) dalam 

artian mencari  artikel, skripsi, jurnal dan buku yang memiliki kaitan dengan judul 

penulis. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan syar’I dan 

pendekatan astronomis. Menurut sumber datanya, data pada penelitian ini dibagi 

menjadi dua data, yakni data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan awal bulan dapat 

dilakukan dengan dua acara yaitu cara hisab dan rukyat, metode ilmu falak 

terhadap perhitungan awal bulan dan konversi tahun masehi ke tahun hijriah yang 

digunakan adalah metode hisab atau perhitungan. Hisab awal bulan Syawal, 

Zulqaedah dan Dzulhijjah 1444 H terjadi istiqmal maka jumlah harinya 

digenapkan menjadi 30 hari. Dimana ketinggian hilal tidak memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan. Konversi tahun masehi ke tahun hijriah dijadikan patokan 

adalah tanggal lahir penulis dan tanggal lahir orangtua penulis menunjukkan 

bahwa perhitungan telah sesuai dengan metode ilmu falak yaitu hisab urfi dan 

hisab hakiki bit-tahqiq. 

Implikasi dari penelitian ini ialah diharapkan kepada pemerintah ataupun 

tokoh-tokoh agama dapat memperluas wawasan yang sudah tau ataupun yang 

belum tau tentang tata cara perhitungan awal bulan dan konversi tahun masehi ke 

tahun hijriah secara tepat dan benar secara modern. Diharapkan mahasiswa 

khususnya fakultas syari’ah dan hukum dan jurusan ilmu falak agar kiranya dapat 

berperan penting dan aktif dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

terkait dengan tata cara perhitungan awal bulan dan konversi tahun masehi ke 

tahun hijriah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penentuan awal bulan menjadi salah satu masalah yang populer di 

kalangan masyarakat. Masalah yang kerap kali muncul pada masyarakat 

bagaimana tata cara perhitungan penentuan awal bulan dengan tepat dan benar. 

Penentuan awal bulan merupakan bagian penting dalam kehidupan sebagaimana 

dapat mengetahui tentang pergantian musim ataukah penentuan hari-hari baik 

untuk memulai sesuatu hal yang baru. Kadang kalah terjadi perbedaan penentuan 

awal bulan hijriah yang terletak pada dalam mendefinisikan hilal, baik secara 

empiris maupun sosio-psikologis. Secara empiris umat islam masa kini telah 

“menceraikan” model matematis tentang gerak dan posisi bulan (hisab) dengan 

data observasi yang dapat dipercaya dan diulangi di kemudian hari asal syaratnya 

terpenuhi.1 

Kebutuhan manusia penanggalan atau yang sering disebut sebagai 

kalender atau tahun juga menjadi bagian terpenting sama halnya dengan 

kebutuhan primer manusia. Manusia dalam siklus hidupnya dari kelahiran, 

peristiwa-peristiwa dalam hidup sampai dengan kematiannya semua itu tercatat 

dalam angka-angka kalender sehingga lebih mudah untuk diingat atau bahkan 

diperingati.2 

Negara Indonesia sendiri memiliki dua macam sistem penanggalan umum 

yang dikenal dengan kalender masehi dan kalender hijriah. Dari kedua macam 

sistem penanggalan atau kalender tersebut masing-masing mempunyai 

                                                           
1
Anugerah Reskiani dan Rahman Subhan, Analisis Visibilitas Hilal Sebagai Acuan 

Penentuan Awal Bulan Kamariyah (Studi Data Penampakan Hilal Di Makassar),  Elfalaky 6, no. 1 

(2022), h. 96.  
2
Tholib Hariono, system informasi perhitungan awal bulan, pasaran hari dan konversi 

dari tahun masehi ke tahun hijriah dengan metode ilmu falak (Saintekbu 2013), h. 39. 
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karakteristik  berbeda yang dilihat dari berbagai segi acuannya. Hal inilah yang 

terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan tahun yang sedang dijalani  di 

Indonesia. Dilihat dari kedua macam sistem penanggalan tentu juga memiliki 

nama hari atau pasaran hari yang berbeda. Terdapat dua sistem penanggalan yang 

saat ini kerap kali digunakan oleh manusia, yaitu kalender masehi yang digunakan 

secara umum dan kalender hijriah yang digunakan oleh umat islam.3 

Tahun Masehi yang berlaku secara internasional saat ini adalah tahun 

berdasarkan peredaran matahari, karena tahun Masehi disebut juga sebagai tahun 

Syamsiah (tahun matahari). Kata Masehi berasal dari nama sebutan untuk Nabi 

Isa AS, yakni Al Masih. Tahun Masehi dihitung mulai kelahiran Nabi Isa AS. 

Karenanya tahun Masehi disebut juga sebagai tahun Miladiah (tahun kelahiran). 

Kebutuhan manusia dalam hidup adalah sistem penanggalan yang 

digunakan untuk mencatat suatu peristiwa penting. Dalam Islam, penanggalan 

digunakan sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga sebagai tanda untuk 

beribadah. Sementara itu, sistem penanggalan dibagi menjadi dua, yaitu sistem 

penanggalan berdasarkan peredaran matahari dan sistem penanggalan berdasarkan 

peredaran bulan. Bagi umat Islam, yang digunakan dalam sistem penanggalan  

adalah sistem peredaran bulan yang mengelilingi bumi atau yang disebut juga 

Kamariyah. Keberadaan penanggalan sangat memudahkan manusia untuk 

mengidentifikasi dan menandai kejadian yang sudah berlalu. Selama ini 

penanggalan yang paling populer dipelajari adalah seputar penanggalan hijriah 

dan masehi. Namun, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam sistem 

penanggalan. 4 

                                                           
3
M. Saifulloh, Labibah A. Farah dan Juhanda Roesuldi, Studi Komparasi Sejarah dan 

Aturan Kalender Tahun Masehi: Julian dan Gregorian, Al – Afaq 4, no. 1 (2002), h. 65.  
4
Novi Arisafitri dan Ahmad Izzuddin, Sistem Penanggalan Suku Nias Perspektif Ilmu 

Falak dan Astronomi,  Al – Afaq 3, no. 2 (Desember 2021) h. 143.  
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Umat Islam telah menentukan awal bulan Kamariyah dengan mengalami 

berbagai perkembangan dalam caranya. Pada zaman Nabi saw. dan para sahabat, 

digunakan metode rukyat untuk menentukan awal bulan Kamariah. Lalu 

selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman, digunakanlah metode hisab. 

Perkembangan ini terjadi disebabkan timbulnya berbagai macam penafsiran 

terhadap ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi yang disertai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan astronomi pun 

dikembangkan secara lebih sistematis, kritis, dan terapan.5 

Metode tersebut saling berkaitan erat dan tidak mungkin dipisahkan, 

namun penggunaan keseluruhan metode tersebut masih belum maksimal 

dikarenakan di Indonesia, baik pemerintah maupun ormas yang berpegang pada 

salah satu metode tersebut mempunyai cara pandangan tersendiri dalam 

menggunakan metode dalam penetapan awal bulan. Karena adanya perbedaan 

metode tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat serta implikasinya 

dalam penentuan awal bulan, khususnya awal bulan Ramadhan dan Syawal di 

antara pemerintah dan organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang pernah 

terjadi. 

Negara Indonesia mengenal hisab awal bulan Kamariah secara signifikan 

dibandingkan dengan hisab falak yang lain. Hisab penentuan waktu shalat, arah 

kiblat dan gerhana hampir tidak pernah dipermasalahkan. Berbeda dengan hisab 

untuk penentuan awal bulan khususnya yang berkaitan dengan penentuan awal 

Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksaan 

wukuf di Arafah dan Idul Adha sering menimbulkan masalah. 

                                                           
5
Fathur Rahman Basir dan Nur Aisyah, Geneologi Tradisi Ilmiah Navigasi Bugis: Studi 

Historis Perkembangan Navigasi Bugis Dalam Astronomi Islam,  Hisabuna 1. no. 1 (Januari 

2020), h. 92.
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Menentukan awal bulan Kamariah yang berbeda diawali dari 

ketidaksamaan persepsi pada dalil-dalil rukyat dan hisab awal bulan kamariah.6 

Penentuan awal Bulan kamariah merupakan kebutuhan primer dalam menentukan 

peristiwa-peristiwa penting untuk melaksanakan ibadah-ibadah terkait yang telah 

ditetapkan dalam agama Islam. Dalam menentukan waktu dalam Islam telah 

adanya suatu disiplin ilmu yakni Ilmu Falak. Negara Indonesia sendiri dalam 

menentukan suatu waktu dikelompokkan menjadi dua pembahasan besar yaitu 

hisab dan rukyat. Berangkat dari dua hal tersebut munculah beragam aliran-aliran 

berbagai kriteria untuk mendampingi sistem hisab dan rukyat sebagai penentuan 

awal bulan Kamariah. 

Penetapan masuknya awal bulan Kamariah dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua metode yaitu metode rukyat dan metode hisab. Dalam 

penetapan menggunakan metode rukyat, pengamatan akan melakukan metode 

pengamatan hilal (bulan sabit) dan dalam penetapan menggunakan metode hisab 

akan dihitung menggunakan rumus-rumus yang telah ditentukan.7 

Fungsi hisab dan rukyat adalah dua hal yang berhubungan penting untuk 

menentukan awal bulan Kamariah. Ilmu hisab memberikan hasil perhitungan 

tentang awal bulan Kamariah, sedangkan rukyat memberikan praktik pengamatan 

dengan berbagai alat falak pada hari terakhir bulan Kamariah saat matahari 

terbenam untuk memastikan penampakan hilal (bulan sabit setelah terjadi ijtimak) 

sudah kelihatan atau tidak, tetapi hasil rukyat harus bergantung pada cuaca langit 

dan cakrawala Bumi. Ilmu Falak atau Ilmu Astronomi Islam yang sudah mulai 

                                                           
6
Marni dan Fatmawati,  Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan 

Qomariah,  Hisabuna 2, no 3 (November 2021), H. 18.  
7
Nur Afdal Purnama Putra, Andi Muh. Akmal, dan Halimah B, Analisis Tentang Rukyat 

Hilal Dalam Kitab Khulasah Al-Aqwal Fi Ma’rifat Al-Waqt Wa Ru’yat Al-Hilal Karya Ibnu Rajab 

Al Majdi,  Hisabuna 3, no. 2 (Juni 2022), h. 5. 
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dikembangkan para ilmuan-ilmuan muslim sejak abad pertengahan, secara 

spesifik objek kajiannya berupa matahari, bulan, dan bumi beserta benda-benda 

langit lainnya yang beredar pada garis edarnya dalam penentuan waktu-waktu 

ibadah umat muslim.8 

Ilmu Falak mulai dari yang teori klasik sampai yang kontemporer adalah 

mengamati (rukyat) fenomena alam (Matahari, Bumi, dan Bulan) yang kemudian 

dituangkan dalam teori-teori perhitungan (hisab). Jadi pada dasarnya, rukyat 

adalah “ibu kandung” dari hisab, hisab merupakan perwujudan nyata dari rukyat. 

Sebab tanpa rukyat tidak mungkin ada data-data astronomis, dan sebaliknya tanpa 

hisab orang akan kebingungan untuk mengakses data terbaru dari data-data 

astronomis tersebut.  

Kalkulator yang digunakan dalam perhitungan ilmu Falak adalah scientific 

calculator (kalkulator ilmiah). Kalkulator ini memiliki tombol dan fungsi yang 

berbeda dari kalkulator biasa. Selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, kalkulator ini memiliki fungsi untuk menghitung trigonometri dan 

fungsi derajat. Ada juga kalkulator yang dapat menyimpan program perhitungan 

yang disebut dengan kalkulator scientific program. Dalam ilmu pemrograman, 

selain kalkulator, ada alat bantu lain yang biasa digunakan yakni komputer, 

umumnya pemrograman dalam ilmu falak menggunakan microsoft excel. 

Perhitungan awal bulan Kamariah merupakan perhitungan yang 

mempunyai tahapan-tahapan yang panjang dan rumit, sehingga sangat dibutuhkan 

adanya alat bantu, kemunculan aplikasi kalkulator HP Prime ini bisa menjadi 

salah satu solusinya. Aplikasi yang bisa berfungsi seperti kalkulator progam ini 

dapat digunakan dengan cara menyimpan rumus-rumus awal bulan Kamariah, 

                                                           
8
Nurul Wasilah Wahidin dan Muhammad Saleh Ridwan, Ikhtiar Akademis Abbas Padil 

Dalam Pengembangan Ilmu Falak Di Sulawesi Selatan,  Hisabuna 2, no. 1 (Maret 2021), h.2. 



6 
 

 
 

sehingga ketika ingin mengetahui hasil hisab setiap awal bulan Kamariah cukup 

dengan memasukkan (input) data yang diperlukan sesuai dengan rumus-rumus 

dan mengikuti langkah-langkah yang telah di tetpkan dalam tata cara perhitungan. 

Menentukan waktu tentu saja begitu mudah, namun dalam melakukan 

praktik sangatlah sulit karena dalam praktiknya, penentuan awal bulan kerap kali 

terjadi perbedaan pandangan dikalangan ulama sampai ormas besar di Indonesia.9 

Penentuan awal bulan dan konversi tahun masehi ke tahun hijriah bukanlah suatu 

hal yang mudah. Perhitungannya membutuhkan konsentrasi yang penuh dan 

membutuhkan berbagai macam data. Tata cara perhitungan awal bulan perlu di 

perkenalkan kepada masyarakat agar kiranya dapat memperhitungkan awal bulan 

dengan tepat dan benar. Selain itu juga, diperlukan juga adanya tata cara 

perhitungan konversi tahun masehi ke tahun hijriah. Agar kiranya masyarakat 

dapat mengetahui atau dapat memperhitungkan sendiri tahun yang sedang 

dijalani. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan 

merumuskan suatu pokok masalah Bagaimana Perhitungan Awal Bulan Dan 

Konversi Dari Tahun Masehi Ke Tahun Hijriah Dengan Metode Ilmu Falak?. 

Untuk kedalaman pembahasan, penulis menjabarkan kedalam dua sub masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana penentuan awal bulan perspektif ilmu falak? 

2. Bagaimana metode konversi kalender masehi ke hijriah perspektif ilmu falak? 

3. Bagaimana analisis perspektif ilmu falak terhadap perhitungan awal bulan 

dan konversi kalender masehi ke hijriah? 

                                                           
9
Nurul Wakia, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkup Ilmu Falak,  Hisabuna 2, no. 3 

(November 2021), h. 206. 
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C. Pengertian Judul 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap pembaca tentang 

penelitian ini, maka diperlukan pemahaman yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

1. Perhitungan Awal Bulan 

Perhitungan awal bulan adalah perhitungan secara sistematis dan 

astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal 

bulan pada kalender hijriah.10 

2. Konversi  

Konversi adalah sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem 

yang lain.11 

3. Metode  

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang ditentukan.12 

4. Ilmu Falak 

Ilmu Falak adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda 

langit yang berkhusus bumi, bulan dan matahari pada orbitnya, bertujuan untuk 

mengetahui posisi benda langit dan dapat mengetahui waktu-waktu yang dapat 

dipermukaan bumi.13 

                                                           
10

https://id.m.wikipedia.org/wiki/hisab_dan_rukyat , pengertian perhitungan awal bulan 

Jum’at 09 Juni 2023 Pukul 08:56 WITA.  
11

https://www.liputan6.com/hot/read/4977644/konversi-adalah-perubahan-dari-satu-

sistem-ke-sistem-lain-ini-penjelasan-

lengkapnya#:~:text=liputan6.com%2C%20Jakarta%20Dalam%20Kamus,benda%2C%20tanah%2

C%20dan%20sebagainya, pengertian konversi Jum’at 09 Juni 2023 Pukul 09:01WITA.  
12

https://kkbi.web.id/metode, arti kata metode Jum’at 09 Juni 2023 Pukul 09:24 WITA.  
13

Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, (Cet ; IV: Yogyakarta: Buana 

Pustaka, 2004), h.1.  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/hisab_dan_rukyat
https://www.liputan6.com/hot/read/4977644/konversi-adalah-perubahan-dari-satu-sistem-ke-sistem-lain-ini-penjelasan-lengkapnya#:~:text=liputan6.com%2C%20Jakarta%20Dalam%20Kamus,benda%2C%20tanah%2C%20dan%20sebagainya
https://www.liputan6.com/hot/read/4977644/konversi-adalah-perubahan-dari-satu-sistem-ke-sistem-lain-ini-penjelasan-lengkapnya#:~:text=liputan6.com%2C%20Jakarta%20Dalam%20Kamus,benda%2C%20tanah%2C%20dan%20sebagainya
https://www.liputan6.com/hot/read/4977644/konversi-adalah-perubahan-dari-satu-sistem-ke-sistem-lain-ini-penjelasan-lengkapnya#:~:text=liputan6.com%2C%20Jakarta%20Dalam%20Kamus,benda%2C%20tanah%2C%20dan%20sebagainya
https://www.liputan6.com/hot/read/4977644/konversi-adalah-perubahan-dari-satu-sistem-ke-sistem-lain-ini-penjelasan-lengkapnya#:~:text=liputan6.com%2C%20Jakarta%20Dalam%20Kamus,benda%2C%20tanah%2C%20dan%20sebagainya
https://kkbi.web.id/metode
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5. Tahun Masehi 

Kata Masehi berasal dari nama sebutan untuk Nabi Isa AS, yakni Al 

Masih. Tahun Masehi dihitung mulai kelahiran Nabi Isa AS. Karenanya tahun 

Masehi disebut juga sebagai tahun Miladiah (tahun kelahiran). Mengingat 

kelahiran Isa Al-Masih berarti memperbaharui syahadat Kristen dalam kehidupan, 

maka perhitungan kalender Kristen berdasarkan tahun kelahirannya segingga 

kalender masehi sering disebut tarikh miladiah (kelahiran Al-Masih) dalam 

kalender yang populer dengan sebutan kalender masehi dalam kalangan 

masyarakat.14 

6. Tahun Hijriah 

Tahun hijriah adalah sistem penanggalan umat Islam berdasarkan 

peredaran bulan terhadap Bumi, disebut hijriah  karena tahun pertama terjadinya 

peristiwa Nabi Muhammad dan umatnya bermigrasi dari Makkah ke Madinah 

(Yastrib) pada 622 Masehi.15 Kalender Hijriah adalah kalender yang murni yang 

menggunakan perhitungan peredaran bulan mengelilingi Bumi.16 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana perhitungan awal bulan dan 

konversi dari tahun masehi ke tahun hijriah dengan metode ilmu falak. Penentuan 

awal bulan dapat di tentukan dengan dua metode, yakni hisab atau perhitungan 

dan rukyat atau melihat fenomena alam yang dalam hal ini adalah hilal atau 

nampaknya bulan sabit baru. 

 

 

                                                           
14

A. Kadir., Formula Baru Ilmu Falak .(Cet: 1: Jakarta: Amzah 2012), h.127.  
15

https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/090000269/kalender-hijriah--

pengertian-dan-

perhitungannya#:~:text=pengertian%20kalender%20Hijriah,ke%20Madina%20pada%20662%20

Masehi,  pengertian tahun hijriah Jum’at 09 Juni 2023 Pukul 09:37 WITA.  
16

Muh. Rasywan Syarif, Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah,  Elfalaky 

2. no. 1 (2018), h. 48  

https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/090000269/kalender-hijriah--pengertian-dan-perhitungannya#:~:text=pengertian%20kalender%20Hijriah,ke%20Madina%20pada%20662%20Masehi
https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/090000269/kalender-hijriah--pengertian-dan-perhitungannya#:~:text=pengertian%20kalender%20Hijriah,ke%20Madina%20pada%20662%20Masehi
https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/090000269/kalender-hijriah--pengertian-dan-perhitungannya#:~:text=pengertian%20kalender%20Hijriah,ke%20Madina%20pada%20662%20Masehi
https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/090000269/kalender-hijriah--pengertian-dan-perhitungannya#:~:text=pengertian%20kalender%20Hijriah,ke%20Madina%20pada%20662%20Masehi
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk mempelajari dan mendalami penelitian 

atau tulisan ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi atau hubungan dengan 

penelitian ini, yang kedepannya dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber bacaan (referensi), serta menghidari adanya kesamaan secara menyeluruh 

dengan karya sebelumnya, sehingga terhindar dari tindakan penjiplakan karya 

milik orang lain atau penelitian sebelumnya. Adapun judul, buku dan skripsi yang 

di anggap relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ahmad Zarkasih, dalam buku yang berjudul “Sejarah Pembentukan 

Kalender Hijriyah”. Secara garis besar membahas tetang sejarah pembentukan 

kalender hijriyah. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang 

konversi tahun masehi ke tahun hijriah. 

Umi Hasanah, Tahun 2021. S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan judul, “Analisis Metode Penentuan 

Awal Bulan Qamariah Menurut Mbah Nur Ali”.  Sedangkan dalam penelitian ini 

peneliti menjelaskan tentang perhitungan penentuan awal bulan. 

Syamsul Anwar, Tahun 2012. Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015. Dengan judul, “Metode Penetapan 

Awal Bulan Qamariah”. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menjelaskan 

tentang perhitungan penentuan awal bulan dengan metode ilmu falak. 

Jayusman, dalam buku berjudul “Buku 2 Ilmu Falak (Fiqh Hisab Rukyah 

Penentuan Awal Bulan Kamariah)”. Secara garis besar membahas tentang fiqh 

hisab rukyah penentuan awal bulan kamariah. Sedangkan penelitian ini peneliti 

menjelaskan metode ilmu falak dalam penentuan awal bulan.  
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Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dan Abu Yazid Raisal, dalam buku 

yang berjudul “Astronomi Islam”. Secara garis besar membahas tentang 

astronomi islam. Sedangkan penelitian ini peneliti menjelaskan perhitungan awal 

bulan dengan metode ilmu falak. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research), yang mana sumber data dari penelitian ini adalah dari tulisan ilmiah 

seperti buku, jurnal, skripsi, dan tulisan lain yang berkaiatan dengan objek 

penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut : 

a. Pendekatan Normatif (syar’i) 

Pendekatan normative atau syar’i merupakan pendekatan terhadap suatu 

masalah yang didasarkan atas hukum islam, baik itu berasal dari al-qur’an, hadis, 

kaidah usul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah 

permasalahan terkait dengan peenelitian.17 

b. Pendekatan Astronomis 

Pendekatan astronomis adalah usaha nyata dalam mengkaji Islam yang 

dapat dilihat dari benda-benda yang terdapat di langit dan luar bumi melalui asal-

usul, evolusi, sifat fisik dan kimiawi, dilakukan sebagai alat bantu untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai objek penelitian untuk melengkapi beberapa penjelasan 

                                                           
17

https://jurnal.uin-

antasari.ac.id/index.php/tiftk/articel/view/1854#:~:text=studi%20Islam%20dengan%20pendekatan

%20normatif%20adalah%20suatu%20pendekatan%20yang%20memandang,lepas%20untuk%20m

enggunakan%20akal%20pikirannya.  Pengertian pendekatan normative, Jum’at 09 Juni 2023 

Pukul 09:58 WITA. 

https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/articel/view/1854#:~:text=studi%20Islam%20dengan%20pendekatan%20normatif%20adalah%20suatu%20pendekatan%20yang%20memandang,lepas%20untuk%20menggunakan%20akal%20pikirannya
https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/articel/view/1854#:~:text=studi%20Islam%20dengan%20pendekatan%20normatif%20adalah%20suatu%20pendekatan%20yang%20memandang,lepas%20untuk%20menggunakan%20akal%20pikirannya
https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/articel/view/1854#:~:text=studi%20Islam%20dengan%20pendekatan%20normatif%20adalah%20suatu%20pendekatan%20yang%20memandang,lepas%20untuk%20menggunakan%20akal%20pikirannya
https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/articel/view/1854#:~:text=studi%20Islam%20dengan%20pendekatan%20normatif%20adalah%20suatu%20pendekatan%20yang%20memandang,lepas%20untuk%20menggunakan%20akal%20pikirannya
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yang memiliki kaitan dengan objek penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil 

yang komprehensif.18 

3. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut :19 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara lansung 

dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen, dan 

sebagainya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada 

sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk digunakan 

untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen yang digunakan untuk mendapatkan 

bahan yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara 

historis, kongrit dan sistematis yakni membaca, mengkaji, dan meneliti secara 

mendalam tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek permasalahan secara garis 

                                                           
18

Siti Mufarokah, Nurul Alfudiah, Septia Solihati, Sabrur Rahma dan Zulfi Mubaraq, 

Pendekatan Astronomis Dalam Studi Islam, Medina-Te Jurnal Studi Islam 18, no. 2 (Desember 

2022), h. 82.  
19

https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-

primer#:~:text=Istilah%20data%20primer%20mengacu%20pada,yang%20berkaitan%20dengan%

20masa%20lalu. Pengertian sumber data primer dan sekunder, Jum’at 09 Juni 2023 Pukul 10:29 

WITA.  

https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer#:~:text=Istilah%20data%20primer%20mengacu%20pada,yang%20berkaitan%20dengan%20masa%20lalu
https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer#:~:text=Istilah%20data%20primer%20mengacu%20pada,yang%20berkaitan%20dengan%20masa%20lalu
https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer#:~:text=Istilah%20data%20primer%20mengacu%20pada,yang%20berkaitan%20dengan%20masa%20lalu
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besar berkaitan dengan perhitungan awal bulan dan konversi dari tahun masehi ke 

tahun hijriah dengan metode ilmu falak.20 

5. Teknik pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mempelajari, 

menganalisis, mengolah serta mengelompokkan data-data yang memiliki kaitan 

dengan objek, penelitian sehingga diharapkan dapat menarik kesimpulan terhadap 

masalah yang diteliti. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.21 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di 

mana data-data yang berupa tulisan ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian 

kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Analisis data hasil telaah kepustakaan akan dilakukan dengan beberapa 

tahapan agar memperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan fokus penelitian, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

a) Reduksi Data 

Reduksi data atau peringkasan data merupakan prosespengolahan datayang 

dilakukan setelah  kegiatan penelitian yang dimana peneliti melakukan 

                                                           
20

https://www.rikaariyani.com/2022/10/dokumentasi-adalah-pengertian-jenis.htmI?m=1. 

Pengertian metode dokumentasi, Jum’at 09 Juni 2023 Pukul 10:45 WITA.  
21

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Cet. 1; Bandung: 

Alfabeta, 2019), h.320 

https://www.rikaariyani.com/2022/10/dokumentasi-adalah-pengertian-jenis.htmI?m=1
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penyeleksian data dari data mentah yang diperoleh peneliti, lalu dilakukan 

penyederhanaan data.22 

b) Penyajian Data 

Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil 

penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan 

tujuan yang dimaksudkan untuk menyajikan atau membahas data secara tertulis 

yang berdasar pada kasus factual yang memiliki kaitan dengan penelitian.23 

c) Penyimpulan dan Verifikasi 

Penyimpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk  data 

yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan untuk 

sementara, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran sementara dari hasil 

penelitian. Verifikasi data adalah hal yang penting guna untuk memastikan 

kebenaran data yang dimasukkan sehingga proses bisa dilanjutkan dengan acuan 

data yang valid.24 

d) Kesimpulan Akhir 

Kesimpulan akhir adalah kegiatan kesimpulan sementara yang telah 

diverifikasi akan menghasilkan kesimpulan akhir. Pada kesimpulan akhir ini, 

dapat diperoleh setelah pengumpulan data, dan verifikasi telah selesai. 

Kesimpulan adalah hasil akhir berdasarkan uraian yang telah dijelaskan 

sebelumnya.25 

 

                                                           
22

https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-

adalah#:~:text=Reduksi%20data%20adalah%20peoses%20pengolahan,pengumpulan%20data%20

dari%20hasil%20penelitian. Pengertian reduksi data, Jum’at 09 Juni 2023 Pukul 10:57 WITA.  
23

https://dqlab.id/simak-contoh-penyajian-jenis-data-statistik-grafik. Pengertian penyajian 

data, Jum’at 09 Juni 2023, Pukul 11:10 WITA.  
24

https://verihubs.com/blog/verifikasi-data-adalah. Pengertian verifikasi data, Jum’at 09 

Juni 2023, Pukul 11:21 WITA.  
25

https://www.cnnindonesia.com. Pengertian kesimpulan, Jum’at 09 Juni 2023, Pukul 

11:28 WITA.  

https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah#:~:text=Reduksi%20data%20adalah%20peoses%20pengolahan,pengumpulan%20data%20dari%20hasil%20penelitian
https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah#:~:text=Reduksi%20data%20adalah%20peoses%20pengolahan,pengumpulan%20data%20dari%20hasil%20penelitian
https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah#:~:text=Reduksi%20data%20adalah%20peoses%20pengolahan,pengumpulan%20data%20dari%20hasil%20penelitian
https://dqlab.id/simak-contoh-penyajian-jenis-data-statistik-grafik
https://verihubs.com/blog/verifikasi-data-adalah
https://www.cnnindonesia.com/
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tentang tata cara perhitungan awal bulan dengan metode 

ilmu falak. 

b. Untuk mengetahui tentang tata cara konversi tahun masehi ke tahun hijriah 

dengan metode ilmu falak. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perhitungan awal bulan dan 

konversi tahun Masehi ke tahun Hijriah dengan metode ilmu falak. 

b. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan 

penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai peran ilmu falak 

dalam penentuan awal bulan dan konversi tahun masehi ke tahun hijriah. 
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BAB II  

METODE PENENTUAN AWAL BULAN PERSPEKTIF ILMU FALAK 

A. Metode Hisab Perspektif Ilmu Falak 

Hisab dalam bahasa Arab berarti perhitungan atau hitung. Hisab 

memiliki tujuan untuk memperkirakan masuknya awal bulan suatu bulan 

kamariah terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah dengan 

menggunakan hitungan.1 

Hisab berasal dari kata kerja hasiba (Min af’ alil qulub). Kata ini dalam 

Bahasa Arab dinamakan fi’il qalbi (kata kerja hati) karena dimengerti dengan 

indera batin. Arti harfiahnya bisa menduga, kadangkala yakin, dan bahkan selalu 

diginakan untuk makna menghitung (bilangan). Sementara kata falaki adalah 

bentuk isim (kata benda) yang ditambahkan ya nisbat. Asalnya al-falaq 

(Astronomi), sesudah nisbat menjadi falaki. Yang demikian itu dikarenakan 

bangsa Arab apabila hendak menyifati sesuatu  maka pada isim yang belum 

memiliki makna sifat diberi ya nisbat, supaya mengandung arti sifat. Hisab falaki 

adalah perhitungan astronomis mengenai posisi bulan dan matahari untuk 

memperkirakan awal bulan hijriah dengan mencari saat ijtima (kongjungsi), serta 

posisi bulan pada waktu matahari terbenam tiap-tiap tanggal 29 bulan yang ada.2 

Hisab adalah kata jadian dari hasiba-yahsibu-hisaban wa hisabatan, 

secara bahasa bermakna menghitung (‘adda), kalkulasi (ahsha), dan mengukur 

(qaddara) . Dimaksud dalam hal ini adalah menghitung pergerakan posisi hilal 

diakhir bulan-bulan Qamariyah untuk menentukan awal-awal bulan-khususnya 

                                                           
1
Indah Amaliah dan Mahyuddin Latuconsina, Efektivitas Hisab Hakiki Tadqiqi Sebagai 

Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Terhadap Imkanurrukyat,  Hisabuna 2, no. 3 (November 

2021), h.102.  
2
A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, Cet: 1: Jakarta: Amzah 2012, h. 63. 



 

 
 

Ramadhan-Syawal-dengan menggunakan alat-alat perhitungan.3Dalam 

perhitungan menggunakan rumus–rumus yang telah ditetapkan dengan mengikuti 

tata cara perhitungannya. 

Istilah hisab merupakan perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui 

kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Hisab dalam penggunaannya 

dikhususkan pada hisab waktu shalat dan penentuan awal bulan maka yang 

dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan sehingga 

diketahui kedudukan matahari dan bulan tersebut pada bola langit saat itu juga.4 

Berdasarkan pada beberapa penjelasan diatas mengenai hisab maka kita 

dapat mengambil sebuah kesimpulan dari hisab itu sendiri yaitu hisab adalah ilmu 

pengetahuan yang membahas tentang perhitungan yang identic dengan rumus, 

angka dan disertai dengan hasil perhitungan. Perhitungan atau hisab dalam ilmu 

falak hampir mencakup semua mata kajiannya seperti sebagai berikut: 

a. Arah Kiblat 

Arah kiblat kita menghitung sudut dan arah terdekat yang menghadap ke 

kiblat dari daerah/lokasi kita berada. Menghadap kiblat merupakan salah satu 

syarat sah pelaksanaan ibadah salat.5 Menghadap ke kiblat merupakan syarat 

sahnya salat, wajib dilakukan ketika sedang melaksanakan ibadah salat dan juga 

ketika menguburkan jenazah.6 

b. Waktu Salat 

Waktu salat kita menghitung ketinggian, sudut dan azimuth dari matahari 

untuk mengetahui waktu dari lima waktu, sebab Rasul mengajarkan bahwa salah 

                                                           
3
Muhammad Qorib,Dkk, Book Chapter Astronomi Islam, Cet: 1 : Medan: Omsu 2021, h. 

4. 
4
Heri Zulhadi, Menelaah Perkembangan Kajian Hisab Rukyat di Indonesia, 2019.Artikel, 

h. 224. 
5
Muhammad Fajri dan Rahma Amir, Komparatif Software Accurate Times dan Hisab 

Rashudul Qiblah Harian dalam Penentuan Arah Kiblat, Hisabuna 2. no. 3 (November 2021), h. 1.  
6
Hastuti dan Irfan, Akurasi Kiblat Kuburan Desa Waetuoe Kabupaten Pinrang,  Hisabuna 

1. no. 2 (2020), h.14.  



 

 
 

satu tanda mengetahui waktu salat yaitu dengan melihat matahari dan bayangan 

matahari 

c. Awal Bulan Kamariyah 

Awal bulan kamariyah disini kita menghitung bulan dan matahari diujung 

bulan tepatnya tanggal 29 hijriah. Kegiatan hisab ini bertujuan sebagai guidance 

pada pelaksanaan rukyatul hilal. 

d. Kalender Hijriah 

Kalender hijirah kita menghitung data perjalanan waktu dengan 

menggunakan data peredaran bulan. Selain sebagai penanda waktu kalender 

hijriah, bulan juga digunakan sebagai patokan dalam penyelenggaraan hari-hari 

besar Islam sehingga betul-betul harus dilakukan dengan perhitungan yang baik 

dan benar. Dalam kalender hijriyah yang di hitung adalah peredaran bulan 

mengintari bumi. Peredaran bulan digunakan dalam kalender hijriyah di 

karenakan perhitungan harinya atau tanggalnya di mulai sejak terbenamnya 

matahari. Ilmu falak mengkaji mengenai sistem penanggalan peredaran Bulan 

yang banyak digunakan oleh masyarakat.7 

e. Gerhana Bulan dan Matahari 

Gerhana bulan dan matahari kita menghitung peredaran bumi, bulan, dan 

matahari terkait dengan peristiwa tertutupnya salah satu benda langit tersebut satu 

sama lain. Sebab didalamnya terdapat Sunnah Rasulullah yaitu shalat Sunnah 

gerhana, yaitu khusuf (bulan) dan kusuf (matahari). 

Melihat dari poin-poin diatas maka hisab juga dapat diartikan sebagai 

permasalahan mengenai perhitungan atau penentuan waktu-waktu ibadah umat 

islam. Sebab dari setiap poin diatas terdapat berbagai ibadah wajib maupun 

                                                           
7
Sukmawati, Rasywan Syarif dan Shippah Chotban, Analisis Terhadap Hari Baik Dan 

Hari Buruk Dalam Sistem Penanggalan Kalender Suku Bugis Perspektif Ilmu Falak, Hisabuna 3. 

no 1 (Maret 2022), h.4.  



 

 
 

Sunnah yang waktunya harus pasti, dan kepastian itu dapat dihasilkan dari hisab.8 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan hasil dari hisab pada saat 

mempraktekannya sudah tidak diragukan lagi. 

Ilmu Falak merupakan ilmu pasti yang mengintegrasikan ilmu agama dan 

sains ilmu yang 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.9Ilmu falak syar’i terkadang disebut 

sebagai ilmu hisab. Hanya saja penamaan dengan ilmu hisab ini populer di 

kalangan beberapa fukuha. Sesungguhnya dala khazanah ilmu pengetahuan islam 

secara umum, terutama di lingkungan para pengkaji sains islam di masa lampau, 

ilmu hisab bukan ilmu falak, melainkan adalah ilmu hitung (artimetika), yaitu 

suatu cabang pengetahuan yang mengkaji tentang bilangan melalui penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya serta penggunaannya untuk 

berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari.  

Ilmu hisab dijadikan suatu pembahasan panjang sebagai sarana untuk 

kepentingan perhitungan pembagian warisan. Para ahli hisab pun juga 

memanfaatkan teori-teori artimetika ini untuk kepentingan perhitungan hisab 

astronomis. Perhitungan astronomis digunakan dalam perkiraan waktu atau 

penetapan waktu yang dilakukan dengan perhitungan terhadap posisi-posisi 

geometris benda-benda langit, terkhusus matahari, bulan, dan bumi. 

Hisab penentuan awal bulan Kamariah sangatlah beragam, yaitu; dari 

hisab ‘urfi, hisab hakiki taqribi, hisab hakiki bit-tahqiq dan hisab hakiki 

kontemporer. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

                                                           
8
Muhammad Awaluddin dan H. M. Fachrir Rahman, Hisab Rukyat Indonesia : Diversitas 

Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah, Cet: 1 : Nusa Tenggara Barat : CV. Alfa Press 2022, h. 

12. 
9
Zyubhi Zareta, Rahma Amir, dan Rahmatiah HL, Studi Analisi Perkembangan Instrumen 

Ilmu Falak Di Indonesia, Hisabuna 3, no 3 (September 2022), h. 116. 



 

 
 

a) Hisab urfi 

Hisab urfi, masa ijtima’ tersebut dibuat landasan untuk menetapkan umur 

Bulan, di mana dalam hisab urfi, umur Bulan selalu bergantian antara 30 hari dan 

29 hari, kecuali untuk tahun kabisat di Bulan Zulhijjah yang ditetapkan 30 hari. 

Satuan masa tahun Hijriah urfi adalah 30 tahun, yang terdiri dari 11 tahun kabisat 

dan 19 tahun basithah. Penetapan 11 tahun kabisat adalah dari bilangan 44 menit 

2,8 detik tiap bulan pada satu tahun dikalikan 12, lalu dikalikan 30 (untuk 30 

tahun), hingga terjumlah 264 jam 16 menit 48 detik. 264 jam = 11 hari. Dengan 

demikian, selama 30 tahun ada 11 tahun yang jumlah harinya ditambah satu hari 

menjadi 355 hari yang diberi nama tahun kabisat. Sedangkan untuk tahun 

basithah, maka umurnya adalah 354 hari. 

b) Hisab hakiki taqribi 

Hisab hakiki taqribi, maka sesuai dengan namanya, hasilnya baru 

mendekati kebenaran dan sistemnya sangat sederhana. Hisab hakiki taqribi ini 

dapat dihitung dan diselesaikan tanpa kalkulator dan computer, karena sistem 

perhitungannya kebanyakan hanya menambah dan mengurangi. Jadi, belum 

menggunakan rumus-rumus segitiga bola. Adapun perkaliannya hanya ada dua 

kali, yaitu, Pertama, al-Bu’du alGhair al-Mu’addal dikalikan 5 menit. Kedua, al-

Bu’du al-Mu’ddal dikalikan Khishshah al-Sa’ah. Hisab hakiki taqribi pada 

penetuan awal Bulan Kamariah hanyalah mencari waktu ijtima’. Ketika ijtima’ 

terjadi sebelum Maghrib, maka tinggi hilal selalu positif, karena untuk 

mendapatkan tinggi hilal, rumusnya hanyalah waktu Maghrib dikurangi waktu 

ijtima’, sisanya dibagi dua, lalu dikalikan 1 derajat. 

c) Hisab hakiki bit-tahqiq  

Hisab hakiki bit-tahqiq merupakan lanjutan dari hisab hakiki taqribi. Hisab 

hakiki bit-tahqiq, pada proses perhitungannya mendetail dengan menggunakan 



 

 
 

rumus-rumus segitiga bola. Hisab hakiki bit-tahqiq, untuk hisab awal bulan 

Kamariah, maka konsentrasi tidak hanya menghitung waktu ijtima’ saja, namun 

juga harus memperhatikan markaznya, yaitu tempat yang dijadikan pusat 

perhitungan itu harus diketahui dengan jelas bujurnya berapa? Lalu lintangnya 

berapa? Ketinggiannya berapa? Di tempat tersebut Maghrib terjadi jam berapa? 

Pada saat Maghrib, di tempat tersebut deklinasi Matahari atau Mail. 

d) Hisab hakiki kontemporer 

Hisab hakiki kontemporer adalah sebagaimana sistem hisab hakiki bit-

tahqiq yang diprogram di komputer yang sudah disesuaikan dengan 

perkembangan ataupun temuan-temuan baru. 

B. Metode Rukyat Perspektif Ilmu Falak 

Rukyat adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada tanggal 29 

di bulan kamariah. Apabila hilal berhasil di rukyat, maka sejak matahari terbenam 

tersebut sudah dihitung bulan baru. Kalua hilal tidak nampak maka malam itu dan 

keesokan harinya nashi merupakan bulan yang sedang berlansung, bulan itu 

bergenap berumur 30 hari (istikmal).10 

Rukyat dalam kajian ilmu falak merupakan sebuah gandengan dari kata 

hisab, sehingga ketika orang menyebut kata hisab rukyat maka seketika akan 

terbersit yaitu ilmu falak. Kata rukyat sendiri secara bahasa berasal dari bahasa 

Arab yaitu (راى – يرى – رأية (yang artinya melihat dan lebih spesifik lagi yaitu 

melihat dengan mata kepala. Walaupun akhirakhir kata rukyat kemudian diartikan 

dalam dua hal yaitu rukyah bi lain (mata) dan rukyah bil ‘ilm (ilmu). Ruyat yang 

dimaksud dalam kategori ini yaitu rukyah awal bulan hijriyah / komariah atau 
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H. Rohadi Abdul Fatah,  Almanak Hisab Rukyat (Direktorat Jenderal Bimbingan 

Mayarakat Islam Kementrian Agama RI,. 2010, h. 21. 



 

 
 

yang dikenal dengan kegiatan rukyatul hilal. Rukyat dilaksanakan pada setiap 

tanggal 29 bulan hijriyah pada saat matahari tenggelam.11 

Rukyat secara istilah adalah kegiatan mengamati Hilal saat Matahari 

terbenam menjelang awal bulan hijriyah baik itu dengan mata telanjang atau 

dengan alat bantu teleskop. Sehingga rukyat dapat dikatakan sebagai suatu 

kegiatan atau usaha untuk melihat Hilal di langit (ufuk) sebelah barat sesaat 

setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang 

bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) untuk menentukan kapan bulan baru itu 

dimulai. 

Rukyat memang sedikit berbeda dengan hisab, jika hisab masuk hampir 

keseluruh bidang kajian dalam ilmu falak maka rukyah lebih identik pada 

pembahasan awal bulan komariyah saja. Sebab sebagaimana perintah rasul dalam 

hadistnya yaitu “berupasalah kamu karena melihatnya dan berbukalah (lebaran) 

kamu Karena melihatnya”. Hal ini membuat kajian rukyah lebih spesifik pada 

penentuan awal bulan komariah semata. Namun, jia kita meluaskan makna 

rukyah, sesungguhnya semua kajian dalam ilmu falak pun menggunakan rukyah 

sebagai pendukungnya baik itu arah kiblat, waktu shalat, kalender maupun 

gerhana. Rukyat yang dimaksud dalam kajian luas ini yaitu observasi, dimana 

semua kajian ilmu falak membutuhkan observasi sebagai bentuk koreksi akhir 

dari hisabnya. 
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Muhammad Awaluddin dan H. M. Fachrir Rahman, Hisab Rukyat Indonesia : 

Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah, Cet: 1 : Nusa Tenggara Barat : CV. Alfa 
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C. Landasan Hukum Hisab dan Rukyat 

1) Q.S ar - Rahman ayat 05 

 الَشَّمْسُ وَالْقمََرُ بِحُسْبَان ٍۙ 

Terjemahnya: 

 “Matahari dan bulan (beredar) sesuai dengan perhitungan.”12 

 

 Allah swt. menyebutkan nikmat yang lain yang dia telah berikan kepada 

makhluk-nya, yang bahwasanya dia menciptakan matahari dan bulan, yang 

keduanya mendatangkan manfaat dan berotasi menurut peredarannya menurut 

ketetapan yang tidak akan saling berselisih dan bertabrakan, juga tidak melampaui 

batasan masing-masing sesuai ketetapan. 

2) Q.S al - An’am ayat 96 

الشَّمْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناً ۗذٰلِكَ تقَْدِيْرُ الْعزَِيْزِ  صْباَحِِۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ فاَلِقُ الِْْ

 الْعلَِيْمِ 

Terjemahnya:  

“(Dia) yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk 

beristirahat, serta (menjadikan) matahari dan bulan untuk 

perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Mengetahui.”13 

Allah swt. dialah yang mebelah cahaya pagi dari kegelapan malam, dan 

menjadikan malam menjadi masa istirahat di mana tiap-tiap yang bergerak yang 

berdiam diri dan tenang pada waktu tersebut mengambil bagian waktu 

istirahatnya. Dan dia mrnjadikan matahari dan bulan berjalan pada porosnya 

dengan dasar perhitungan yang sangat rapi yang telah ditentukan. Perhitungan 

yang tidak berubah-ubah dan tidak berantakan. 
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Kementrian Agama RI. Al – Qur’an dan Terjemahannya, h. 531. 
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Kementrian Agama RI. Al – Qur’an dan Terjemahannya, h. 140. 



 

 
 

BAB III 

KONVERSI KALENDER MASEHI KE HIJRIAH PERSPEKTIF ILMU 

FALAK 

A. Kalender  Masehi  

Kalender masehi atau kalender syamsiah adalah kalender dengan system 

penanggalan berdasarkan perhitungan revolusi bumi selama satu tahun.  Menurut 

sejarah sistem penanggalan syamsiah pertama kali diperkenalkan oleh bangsa 

romawi kuno. Pada perkembangannya, penggunaan konsep kalender penanggalan 

ini terjadi beberapa kali perubahan yang terkenal adalah almamak Julian dan 

almanak Gregorian.14 

Kalender ini berdasarkan sistem matahari, dan oleh karena itu kalender ini 

disebut juga dengan penanggalan matahari. Penanggalan matahari sendiri adalah 

penanggalan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bumi mengelilingi 

matahari. Penanggalan ini juga dikenal dengan tahun tropical (sanah al-

madariyyah) yaitu periode berakhir dan berlalunya dua kedudukan dari matahari 

dari titik eries (madar al-hamal) secara semu di sekitar bumi dengan waktu hakiki 

365 hari 5 jam 48 menit 46 detik atau 365,2422 hari. Periode ini sekaligus 

menggambarkan satu rangkaian siang dan malam. 15 

Berdirinya kerajaan roma, kalender masehi disebut sebagai kalender 

Romawi Kuno yang memiliki jumlah bulan  10 bulan dan memiliki jumlah hari 

304 hari dalam setahun. Pada saat itu bulan maret menjadi bulan pertama dan 

desember sebagai bulan terakhir.16 Bulan januari dan bulan februari tidak 

termaksud atau tidak terhitung  jumlah bulan pada kalender romawi kuno, 
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sehingga jumlah bulannya hanya ada 10 bulan saja.  Awal tahun masehi merujuk 

pada tahun yang dianggap sebagai tahun kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Namun, 

terdapat banyak pendapat akan hal itu yang menjadi perdebatan yang tidak ada 

habisnya. 

Tahun Masehi adalah sebagai tahun yang permulaannya berdasarkan tahun 

kelahiran Nabi Isa, namun kelahiran Nabi Isa sendiri, menurut berbagai kalangan 

peneliti sejarah, tidak terjadi pada tanggal 1 Januari 1 M. Tanggal kelahiran Nabi 

Isa sampai saat ini belum disepakati oleh para ahli dan memang tidak mudah 

untuk ditetapkan secara pasti. 

Tahun masehi disebut juga sebagai tahun syamsiah atau tahun matahari. 

Hitungan satu hari didasarkan pada jumlah waktu yang diperlukan bumi untuk 

melakukan rotasi. Jumlah waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi 

matahari adalah satu tahun. Satu tahun revolusi sama dengan 365,25 hari. Namun, 

pada masa pemerintahan Julius Caesar, satu tahun ditetapkan berjumlah 365 hari. 

Maka 0,25 hari yang tersisa selama 4 tahun ditambahkan kedalam bulan Februari 

yang hanya terdiri dari 28 hari. Oleh sebab itu, kalender masehi memiliki 29 hari 

di bulan Februari pada setiap 4 tahun sekali atau di sebut juga sebagai tahun 

kabisat.17 

Tahun kabisat merupakan tahun panjang yang mana jumlah harinya habis 

dibagi 4 tahun. Sedangkan tahun basitah merupakan tahun pendek yang mana 

jumlah harinya tidak habis di bagi 4 tahun tetapi memiliki lebih. Sistem dalam 

penanggalan masehi waktu satu tahun itu dibagi menjadi 12 bulan yang memiliki 
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jumlah hari dalam sebulan yang berbeda, kadang 31 hari, kadang 30 hari, kadang 

29, dan terkadang 28 hari.18 Jumlah hari dalam setahun yaitu 365 hari. 

Almanak sistem matahari (Solar Sistem atau Syamsiah) pada prinsipnya 

sistem ini adalah penanggalan yang menggunakan perjalanan bumi ketika 

berevolusi atau mengorbit matahari. Terdapat 2 pertimbangan yang digunakan 

dalam sistem ini yakni adanya pergantian siang dan malam dan adanya pergantian 

musim diakibatkan karena orbit yang berbentuk elips ketika mengelilingi 

matahari.19 

Penanggalan masehi yang kita gunakan mengikuti kalender Gregorian, 

tetapi didasarkan pada kalender romawi kuno, yang ditemukan oleh Romulus, raja 

pertama Roma pada sekitar tahun 753 SM20. Adapun nama-nama bulan di dalam 

tahun masehi yang terkenal di kalangan masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Januari  

Januari dinamai dengan nama Dewa Romawi, Janus. Janus adalah dewa 

yang memiliki dua wajah sehingga dia bias melihat masa depan dan masa lalu. 

Selain itu, janus juga dikenal sebagai Dewa Pintu. Janus yang kemudian menjadi 

januari adalah gambaran bulan mawas diri, yaitu sebagai pemisah tahun lalu dan 

tahun baru. 

2. Februari 

Februari berasal dari kata latin, februa, yang berarti “untuk 

membersihkan”. Dalam kalender romawi, bulan februari dinamai untuk 

Februalia, festival penyucian dan penembusan dosa. Suatu penyucian yang 
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diselenggarakan oleh bangsa romawi kuno pada tiap tanggal 15 februari. Bulan 

ini adalah bulan paling sedikit jumlah harinya, yaitu 28 pada tahun basitah dan 

29 hari pada tahun kabisat. Tahun kabisat datangnya hanya 4 tahun sekali untuk 

mengimbangi kekurangan dan kelebihan akibat perhitungan hari dalam setahun 

yang tidak bulat, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. 

3. Maret 

Maret atau march berasal dari mars, dewa perang romawi. Kalender 

romawi awalnya dimulai pada bulan maret, kemusian ditambahkan bulan januari 

dan februari setelah reformasi kalender. Dewa mars sangat terkenal karena 

kegarangan dan keberaniannya yang tiada duanya. 

4. April 

April berasal dari kata latin, aperio, yang berarti membuka (kuncup). April 

menandakan tanaman mulai mekar di bulan april yang kemudian ditandai sebagai 

awal musim semi. Sebagian orang mengatakan bahwa bulan april berasal dari kata 

Aphrodite, yang berarti dewi cinta. Pikiran ini muncul karena orang yunani 

menyebut musim semi yang dimulai bulan april dengan istilah pembukaan. 

5. Mei 

Mei atau may dinamai berdasarkan nama dewi yunani, Maia majesta atau 

dewi musim semi. Masuknya musim semi sangat disambut meriah dengan 

festival-festival oleh banyak rakyat eropa. Gadis tercantik dan pria tertampan 

dipilih untuk dinobatkan menjadi raja dan ratu yang akan memimpin tarian-tarian 

dalam festival tersebut. 

6. Juni 

Juni berasal kadi kata latin “juvenis” yang berarti anak muda. Juni berasal 

dari nama dewi juno romawi istri dari dewa jupiter, Juno yang merupakan 

pelindung pernikahan dan kesejahteraan wanita. Juno merupakan dewi feminism 



 

 
 

yang melambangkan harkat kewanitaan yang membawa kebahagiaan keluarga. 

Bagi sementara kalangan, terutama masyarakat eropa. Bulan juni dianggap bulan 

yang paling balik untuk melangsungkan perkimpoian. Mereka menganggap 

bahwa kimpoi pada bulan juni akan membawa kebahagiaan pada masyarakat atau 

dalam kehidupan yang akan berlansung selama satu bulan di bulan juni yang 

konon katanya akan mendapatkan kebahagiaan. 

7. Juli 

Nama bulan juli digunakan untuk menghormati dictator Romawi Julius 

Caesar (100 SM-44 SM) setelah kematiannya. Karena pada tahun 46 SM beliau 

membuat salah satu konribusi terbesar bagi sejarah, yakni dengan bantuan 

Sosigenes beliau mampu mengembangkan kalender Julian, pendahulu kalender 

Gregorian yang digunakan saat ini.  

8. Agustus 

Nama bulan agustus digunakan untuk menghormati kaisar Romawi 

pertama. Agustus memiliki arti terhormat, mulia, dana gung. Kaisar roma bahkan 

menempatkan namanya dalam kalender. Konon untuk kekuasaannya beliau 

merubah jumlah hari, mengurangi jumlah pada bulan februari lalu 

menambahkannya pada bulan agustus. Inilah yang menyebkan bulan februari 

menjadi bulan paling sedikit jumlah harinya. 

9. September 

September bersal dari kata latin septem yang berarti tujuh karena itu 

adalah bulan ketujuh dari kalender Romawi Awal. 

10. Oktober 

kalender Romawi Kuno, oktober adalah nama bulan kedelapan dalam 

setahun namanya yang berasal dari okto, kata latin untuk delapan. Semula berada 



 

 
 

pada urutan kedelapan dan bergeser keurutan sepuluh mengikuti pergeseran 

perubahan bulan-bulan dalam satu tahun. 

11. November 

November berasal dari kata latin novem, yang berarti Sembilan, karena ini 

adalah bulan kesembilan dari kelender Romawi Awal. 

12. Desember 

Desember berasal dari kata latin decem, yang berarti sepuluh karena ini 

adalah bulan kesepuluh dari kalender Romawi Awal. Hal ini dikarenakan 

dahulunya bulan ini berada pada urutan kesepuluh bukan pada urutan ke-12 pada 

saat sekarang.21 Desember menjadi bulan ke 10 sebelum terjadi perubahan pada 

kalender pada kalender romawi kuno yang tidak memasukkan bulan januari dan 

bulan februari sebagai jumlah bulan di dalam kalender Romawi Kuno. 

Kalender Gregorian setiap 4 tahun merupakan siklus (1461 hari). Setiap 

tahun terdapat 12 bulan yang dimulai dari bulan Januari dan di akhiri dengan 

bulan Desember. Terdapat beberapa bulan yang memiliki jumlah hari sebanyak 31 

hari seperti januari, maret, mei, juli, agustus, oktober, dan desember, sedangkan 

bulan yang lain memiliki jumlah hari 30 hari kecuali di bulan februari terkadang 

memiliki jumlah hari 29 atau 28 hari.22 

Kalender Gregorian adalah kalender yang jumlah hari setiap bulannya itu 

tidak sama dan yang paling menonjol perbedaan harinya ialah pada bulan februari 

di mana jumlah harinya terkadang hanya 28 hari atau 29 hari. Jumlah hari pada 

bulan februari tidak pernah sampai 30 hari, sedangkan jumlah hari bulan lainnya 

sampai 30 hari atau bahkan sampai dengan 31 hari lamanya. 
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Jumlah hari masing-masing bulan dalam tahun Masehi, menurut 

perhitungan tarikh Masehi usia masing-masing bulan dalam setiap tahun memiliki 

ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Jumlah Hari Untuk Bulan Dalam Tahun Masehi 

NO Nama Bulan Basitah Kabisat 

1 Januari 31 Hari 31 Hari 

2 Februari 28 Hari 29 Hari 

3 Maret 31 Hari 31 Hari 

4 April 30 Hari 30 Hari 

5 Mei 31 Hari 31 Hari 

6 Juni 30 Hari 30 Hari 

7 Juli 31 Hari 31 Hari 

8 Agustus 31 Hari 31 Hari 

9 September 30 Hari 30 Hari 

10 Oktober 31 Hari 31 Hari 

11 November 30 Hari 30 Hari 

12 Desember 31 Hari 31 Hari 

Tabel 2.2 Jumlah Hari Dihitung Mulai Dari Januari Sampai Dengan Bulan 

Desember Dalam Tahun Masehi 

NO Nama Bulan Basitah Kabisat 

1 Januari 31 Hari 31 Hari 

2 Februari 59 Hari 60 Hari 

3 Maret 90 Hari 91 Hari 

4 April 120 Hari 121 Hari 

5 Mei 151 Hari 152 Hari 



 

 
 

6 Juni 181 Hari 182 Hari 

7 Juli 212 Hari 213 Hari 

8 Agustus 243 Hari 244 Hari 

9 September 273 Hari 274 Hari 

10 Oktober 304 Hari 305 Hari 

11 November 334 Hari 335 Hari 

12 Desember 365 Hari 366 Hari 

 

B. Kalender Hijriah 

Islam bangsa Arab telah menggunakan penanggalan dengan menamakan 

tahun-tahun itu menurut peristiwa-peristiwa yang paling penting dan menonjol 

yang terjadi di zaman itu.23 Walaupun nama tahunnya belum mereka tetapkan, 

tetapi nama-nama bulannya telah mereka berikan sesuai dengan keadaan-keadaan 

yang terjadi di sekitaran mereka.24 Kalender hijriah alah kalender yang menjadi 

pedoman umat Islam dan manjadi patokan umat Islam dalam penentuan hari-hari 

besar dalam Islam yang paling utama adalah yang berhubungan dengan ibadah.25 

Waktu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena segala kegiatan 

manusia tidak bias terlepas dari waktu. Begitu juga agama islam yang banyak 

ritualitas keabsahannya sangat ditentukan oleh waktu, seperti: shalat, puasa, zakat, 

dan haji. Berawal dari hal ini maka disusunlah sebuah kalender yang merupakan 

manifestasi dari satuan waktu, dimana satuan-satuan tersebut dinotasikan berupa 

hari, bulan, dan tahun. 
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Kalender hijriah atau kalender Islam adalah kalender yang digunakan umat 

islam, baik dalam menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah, 

maupun hari-hari penting lainnya. Adapun kalender ini dinamakan kalender 

Hijriah, karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun dimana terjadi 

peristiwa Hijrah-nya Nabi Muhammad Saw, dari kota Mekkah ke kota Madinah, 

yakni pada tahun 622 M. (Kamis Kliwon, 15 Juli 622 M/1 Muharram 1 H). 

Sedangkan di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas islam, kalender 

hijriah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari.26 Sistem kalender 

hijriah yang digunakan dijadikan sebagai penanda hari besar islam dan beberapa 

peristiwa islam. 

Tarikh hijriah yang populer dengan kalender sistem Islam, dimulai dari 

hijrah-nya Rasulullah Muhammad Saw beserta para pengikutnya dari Mekkah ke 

Madina. Sang rasul yang merupakan Khatamul Anbiya’ (penutup para Nabi) 

memasuki kota yastrip yang kemudian dikenal sebagai Madinah, pada hari Senin 

tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun pertama hijriah bertepatan dengan tanggal 24 

September 622 Miladiah.27 

Tahun Kamariah, jumlah hari pada tiap bulannya sama dengan satu 

synodic, sehingga jumlah hari pada satu bulan selama satu tahun akan bergantian 

antara 29 atau 30 hari. Pada penentuan awal bulan Kamariah, terdapat dua 

kelompok besar, yaitu; hisab dan rukyat. Kelompok hisab mengatakan bahwa 

awal bulan Kamariah harus ditentukan melalui perhitungan, sedangkan kelompok 

rukyat berpendapat bahwa penentuan tersebut harus dengan melihat hilal pada 

sore hari di tanggal 29 bulan Kamariah. 
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Penomoran kalender Islam baru ada pada di zaman khalifah Umar bin 

Khathab (632H-634H), tepatnya pada tahun 638 H. Adapun penyebabnya ialah 

surat Abu Musa al-Asyari untuk khalifah Umar yang berisi: “Surat-surat kita 

sudah memiliki tanggal dan bulan, namun tidak berangka tahun. Menurutku 

sekarang sudah saatnya umat Islam membuat tarikh perhitungan tahun sendiri”.  

Khalifah pun menyetujui usulan itu dan langsung membentuk panitia yang 

diketuai langsung oleh beliau dengan enam anggota sahabat Nabi terkemuka, 

yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi 

Waqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka bermusyawarah 

untuk menentukan tahun pertama dari kalender yang selama ini telah digunakan. 

Ada yang mengusulkan agar dimulai dari tahun kelahiran Nabi (Tahun Gajah=571 

M), namun ada pula yang mengusulkan dimulai dari tahun turunnya wahyu Allah 

Swt. yang pertama (bi’tsah=610 M). Pendapat-pendapat tersebut mendapat respon 

yang baik dan tidak membuat perpecahan dalam musyawarah tersebut hingga 

musyawarah itu membuahkan hasil. 

Satu siklus/daur tahun Hijriyah sama dengan 30 tahun yakni 10631 hari 

dengan rincian 354 x 19 tahun Bashithah ditambah 355 x 11 tahun kabisat). 

Sebenarnya lamanya satu bulan dalam sistem penanggalan qamariyah didasarkan 

kepada waktu yang berselang dua ijtimak, yaitu rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 

2,8 detik. Tapi dalam (Muhyiddin Khazin, 2008: 111) menyatakan rata-rata 29 

hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Namun, dengan adanya selisih 3 detik adalah 

ukuran waktu yang sangat kecil sehingga tidak menjadi masalah yang berarti. 

Ukuran waktu tersebut dikenal sebagai satu periode bulan sinodis (the synodic 

month/syahr iqtirony). Satu periode bulan sinodis bukan waktu yang diperlukan 

bulan mengelilingi bumi satu kali putaran penuh, melainkan waktu yang berselang 

antara 2 posisi sama yang dibuat bumi, bulan dan matahari. Sedangkan waktu 



 

 
 

yang dibutuhkan bulan mengelilingi bumi satu kali putaran penuh adalah selama 

27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik. Ukuran waktu tersebut dikenal sebagai satu 

periode bulan sideris (the sidereal month/syahr nujumy).28 

Berikut adalah asal-usul pemberian nama bulan di tahun hijriah : 

1) Muharram  

Muharram yang memiliki arti yang diharamkan maksudnya adalah bulan 

yang diharamkan untuk berperang atau menumpahkan darah sejak adanya islam. 

2) Shafar 

Shafar yang memiliki arti kosong / kuning karena pada bulan ini orang-

orang masa lampau biasa meninggalkan rumah mereka untuk berperang, berburu, 

dan sebagainya. Sehingga menyebabkan rumah mereka kosong. 

3) Rabiul Awal 

Rabiul awal yang memiliki arti menetap yang pertama, karena para lelaki 

arab masa lampau pada bulan itu yang tadinya meninggalkan rumah mereka 

kembali pulang dan menetap. 

4) Rabiul Akhir 

Rabiul akhir yang memiliki arti menetap yang terakhir, yaitu menetap 

dirumah terakhir kalinya. 

5) Jumadil Awal 

Jumadil awal yang memiliki arti kering, beku, padat yang pertama, karna 

pada waktu itu air berubah mendaji beku/padat. 

6) Jumadil Akhir 

Jumadil akhir yang memiliki arti kering/beku/padat yang terakhir, Karena 

mereka mengalami kekeringan yang terakhir kalinya. 
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7) Rajab 

Rajab yang memiliki arti mulia, karena bangsa arab tempo dulu 

memuliakannya terutama tanggal 10 (untuk berkurban anak unta), tanggal 1 

(untuk membuka pintu ka’bah terus-menerus). 

8) Sya’ban 

Sya’ban yang memiliki arti berpencar, karena orang-orang arab dahulu 

berpencar kemana saja untuk mencari air dan kehidupan. 

9) Ramadhan 

Ramadhan yang memiliki arti panas terik/terbakar, karena paa bulan ini 

jazirah arab sangat panas sehingga terik matahari dapat membakar kulit artinya 

pembakaran bagi dosa-dosa sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw. 

10) Syawal 

Syawal yang memiliki arti naik, karena pada bulan itu bila orang arab 

hendak menaiki unta dengan memukul lekornya maka ekornya naik, syawal dapat 

pula berarti nulan peningkatan, amal bagi amal tambahan. 

11) Dzulqaidah 

Dzulqaidah yang memiliki arti si empunya duduk, karena kaum lekaki 

arab dulu pada bulan ini hanya duduk saja di dalam rumah tidak bepergian 

kemanapun. 

12) Dzulhijah  

Dzulhijjah yang memiliki arti si empunya haji, karena pada bulan ini sejak 

zaman nabi Ibrahim as orang-orang biasa melakukan ibadah haji atau ziarah ke 

baitullah Makkah. 

Menurut system lunar, hari-hari islam biasa dihitung sejak terbenamnya 

matahari (waktu magrib) sebelum hari itu. Jadi mendahului hari-hari masehi yang 

baru berganti mulai pukul 00:00 tengah malam. 



 

 
 

Kalender hijriah pergantian hari ditandai dengan terbenamnya matahari. 

Fenomena terbenamnya matahari tidak berlangsung bersamaan pada tempat 

dengan bujur yang sama. Sehingga mengakibatkan “tanggal yang sama” dalam 

kalender hijriah terdapat dua tanggal tanggal yang berbeda pada kalender 

miladiah. Konsekuensi lainnya ialah kalender hijriah mengandung aspek local. 

Bisa saja jumlah hari dalam bulan hijriah pada tahun yang sama berbeda dari satu 

tempat dengan tempat yang lain walaupun sistem yang dipergunakan sama.29 

 Penampakan matahari secara teratur adalah dasar yang paling alami atau 

dasar yang paling sederhana untuk melakukan perhitungan waktu. Matahari terbit 

dari sebelah timur menandakan di mulainya waktu pada pagi dan siang hari, 

sedangkan matahari terbenam di sebelah barat menandakan waktu dimulainya 

malam hari30 

 Matahari merupakan acuan perhitungan yang paling dasar dan sederhana 

yang memudahkan manusia untuk menentukan waktu baik pagi hari maupun 

siang hari dalam melakukan sebuah kegiatau atau dalam terjadinya sebuah 

peristiwa di suatu daerah tertentu. 

Jumlah hari masing-masing bulan dalam tahun Hijriah. Ketentuan jumlah 

hari unruk masing-masing bulan dalam tahun Hijriah berbeda dengan ketentuan 

dalam tahun Masehi. Dalam tahun Hijriah, bulanyang bernomor urut ganjil 

berusia 30 hari, sedangkan bulan genap, kecuali bulan Zulhijjah berusia 29 hari. 

Khusu bulan Zulhijjah bila berada dalam tahun Kabisat, berusia 30 hari dan bila 

berada dalam tahun Basitah berusia 29 hari. 
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Nadira, Nurul Wakia, Amiruddin, Studi Komparatif Penanggalan Bugis, Makassar, 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapatlah disusun jumlah hari 

masing-masing bulan dalam masa setahun sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Jumlah Hari Untuk Bulan Dalam Setahun Pada Tahun Hijriah  

No Nama Bulan Basitah Kabisat 

1 Muharram 30 Hari 30 Hari 

2 Safar 29 Hari 29 Hari 

3 Rabiul Awal 30 Hari 30 Hari 

4 Rabiul Akhir 29 Hari 29 Hari 

5 Jumadil Awal 30 Hari 30 Hari 

6 Jumadil Akhir 29 Hari 29 Hari 

7 Rajab 30 Hari 30 Hari 

8 Sya’ban 29 Hari 29 Hari 

9 Ramadhan 30 Hari 30 Hari 

10 Syawal 29 Hari 29 Hari 

11 Zulqaedah 30 Hari 30 Hari 

12 Zulhijjah 29 Hari 29 Hari  

Tabel 2. 4 Jumlah Hari Dihitung Mulai Muharram Sampai Dengan Zulhijjah 

Dalam Setahun Pada Tahun Hijriah 

No  Nama Bulan Basitah Kabisat 

1 Muharram 30 Hari 30 Hari 

2 Safar 59 Hari 59 Hari  

3 Rabiul Awal 89 Hari 89 Hari 

4 Rabiul Akhir 118 Hari 118 Hari 

5 Jumadil Awal 148 Hari 148 Hari 

6 Jumadil Akhir 177 Hari 177 Hari 



 

 
 

7 Rajab 207 Hari 207 Hari 

8 Sya’ban 236 Hari 236 Hari 

9 Ramadhan 266 Hari 266 Hari 

10 Syawal 295 Hari  295 Hari 

11 Zulqaedah 325 Hari 325 Hari 

12 Zulhijjah 354 Hari 355 Hari 

 

C. Dasar Hukum Sistem Penanggalan 

Dasar hukum dalam Al-Qur’an sistem penanggalan adalah sebagai berikut 

: 

1) Q.S Yunus ayat 5 

قدََّرَه الْقمََرَ نوُْرًا وَّ نِيْنَ  عَددََ  لِتعَْلمَُوْا مَناَزِلَ  ٗ  هُوَ الَّذِيْ جَعلََ الشَّمْسَ ضِياَۤءً وَّ  الس ِ

لُ  بِالْحَق ِۗ  الَِّْ  ذٰلِكَ  اٰللُّ  خَلقََ  مَا وَالْحِسَابَۗ  يٰتِ  يفُصَ ِ   يَّعْلمَُوْنَ  لِقوَْم   الْْٰ

Terjemahnya:  

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah 

pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui 

bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan 

demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda 

(kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.”31 

Allah swt. menjadikan matahari dan bulan berbeda sifat fisisnya. 

Matahari bersinar karena memancarkan cahayanya dari proses reaksi nuklir di 

dalam intinya, sedangkan bulan bercahaya karena memantulkan cahaya matahari. 

Pergerakan bulan mengitari bumi menyebabkan pemantulan cahaya matahari oleh 

bulan berubah-ubah bentuknya, dari bentuk sabit sampai purnama dan kembali 

menjadi sabit lagi, sesuai dengan posisinya. Keteraturan periode bulan mengitari 
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Kementrian Agama RI. Al – Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 

(Jakarta Timur: Lanjah Pentasihan Mushaf Al – Qur’an 2019), h. 208. 



 

 
 

bumi dijadikan sebagai perhitungan waktu bulanan. Dua belas bulan setara 

dengan satu tahun. 

2) Q.S al – Anbiyah ayat 33 

 وَهُوَ الَّذِيْ خَلقََ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَۗ كُلٌّ فيِْ فلَكَ  يَّسْبحَُوْنَ 

Terjemahnya: 

 “Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. 

Masing-masing beredar pada garis edarnya.”32 

Allah swt. menciptakan malam agar manusia dapat beristirahat padanya 

dan siang hari supaya mereka dapat mencari penghidupan di dalamnya. Dan dia 

menciptakan matahari sebagai pertanda bagi siang hari dan bulan sebagai pertanda 

untuk waktu malam, masing-masing memiliki garis edar tempat ia berjalan dan 

beredar, tanpa melenceng darinya.  
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BAB IV 

ANASLISIS PERSPEKTIF ILMU FALAK TERHADAP PERHITUNGAN 
AWAL BULAN DAN KONVERSI KALENDER MASEHI KE HIJRIAH 

A. Metode Hisab Awal Bulan Dan Konversi Dari Tahun Masehi Ke Tahun 

Hijriah Menurut Ilmu Falak 

Ilmu Falak pada dasarnya mempunyai dua kepentingan yang saling 

berkaitan dan saling berkaitan berupa penguasaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

maka dalam hisab awal bulan ada yang di sebut dengan hisab falaki.  Hisab 

Falaki adalah sistem perhitungan astronomis mengenai posisi bulan dan matahari 

untuk memperkirakan awal bulan hijriah dengan mencari saat ijtima’ (konjungsi), 

serta posisi bulan pada waktu matahari terbenam setiap 29 bulan yang ada, yang 

dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah.1 

Sistem hisab falaki dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu hisab 

urfi dan hisab hakiki. Dalam sejarah telah dicatat bahwa hisab urfi telah 

digunakan sejak zaman Khalifa Umar bin Khaththab (tahun 16 hijriah).2 Hisab ini 

dilaksanakan dengan cara merata-ratakan waktu edar bulan mengelilingi bumi, 

sebagai berikut: 

a. Penanggalan akan berulang secara berskala setiap 30 tahun. 

b. Awal tahun pertama hijriah (1 Muharram 1 Hijriah) bertepatan pada 

hari kamis (15 Juli 622 Miladiah, Julian) berdasarkan rukyat. 

c. Panjang bulan bergantian antara 30 dan 29 hari, kecuali pada tahun 

kabisat bulan terakhir (Dzulhijjah) menjadi 30 hari. 
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d. Dalam periode 30 tahun, terdapat 11 bulan tahun kabisat dan 19 tahun 

basitah. 

Hisab hakiki memperhitungkan posisi hilal pada saat posisi matahari 

terbenam. Jika hasilnya terlihat diatas ufuk bulan baru dipastikan masuk pada 

waktu itu. Cara yang ditempuh pada sistem ini ialah sebagai berikut : 

a. Menentukan terjadinya ghurub matahari untuk suatu tempat. 

b. Menghitung longitude matahri dan bulan serta data-data yang lain 

dengan koordinat epliktika. 

c. Atas dasar longitude itu mereka menghitung terjadinya ijtima’. 

d. Kemudian kedudukan matahari dan bulan yang ditentukan dengan 

sistem koordinat ekliptika diproyeksikan ke ekuator dengan koordinat 

ekuator. 

e. Kedudukan matahari denga sistem ekuator itu diproyeksikan lagi ke 

vertical sehingga menjadi koordinat horizon, maka dari itu dapat 

ditentukan tinggi bulan pada saat matahari terbenam dan azimutnya 

dapat diketahui. 

Perhitungan awal bulan memerlukan sejumlah data sebagai suatu 

kesatuan sistem yang memiliki keterkaitan satu sama lain untuk menemukan hasil 

perhitungan yang baik dan benar dengan berbagai rumus-rumus yang telah 

ditetapkan. Data yang perlukan dapat diperoleh dalam sebuah sumber yang 

dikenal dengan “Ephemeris Hisab dan Rukyat”.3 

Melakukan hisab awal bulan berarti menghitung ketinggian hilal untuk 

menentukan pergantian bulan atau pergantian tanggal dalam satu tahun. Dalam 

menentukan awal bulan perlu memperkirakan bulan dan matahari berada pada 
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posisi sejajar pada garis lintasan atau yang lebih dikenal dengan istilah ijtima’ 

(conjunction).4 Hisab awal bulan ada beberapa istilah yang perlu diketahui karena 

memiliki kaitan dengan data-data yang akan digunakan5, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Data Matahari 

a) Eliptic Longitude artinya bujur astronomis matahari atau  jarak matahari 

dari titik aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. 

b) Eliptic Latitude artinya lintang astronomis matahari atau jarak titik pusat 

matahari dari lingkarang ekliptika diukur sepanjang lingkaran kutup 

ekliptika. 

c) Apparent Right Ascension atau Asonsio Rekta  artinya panjatan tegak 

atau jarak matahari dari titik aries diukur sepanjang lingkaran equator. 

d) Apparent Declination artinya deklinasi matahari atau jarak matahari dari 

equator diukur sepanjang lingkaran deklinasi. 

e) Semi Diameter artinya jari-jari piringan matahari atau jarak titik pusat 

matahari dengan piringan luarnya. 

f) Equation Of Time artinya perata waktu atau selisih antara waktu 

kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. 

2. Data Bulan 

a) Apparent Longitude artinya bujur astronomis bulan atau jarak dari titik 

aries sampai titik perpotongan antara lingkaran kutub ekliptika yang 

melewati bulan dengan lingkaran ekliptika, yang diukur sepanjang 

lingkaran ekliptika. 
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b) Apparent Latutude artinya lintang astronomis bulan atau jarak antara 

bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran kutub 

ekliptika. 

c) Apparent Right Ascention artinya panjatan tegak atau jarak dari titik aries 

sampai titik perpotongan lingkaran deklinasi yang melewati bulan dengan 

equator, diukur sepanjang lingkaran equator. 

d) Apparent Declination artinya deklinasi bulan atau jarak bulan dari equator 

sepanjang lingkaran deklinasi. 

e) Horizontal Parallax artinya beda lihat atau sudut antara garis yang ditarik 

dari titik pusat bulan ketika di ufuk di Tarik ke pusat titik bumi dan garis 

yang ditarik dari titik pusat bulan ketika itu kepermukaan bumi. 

f) Semi Diameter artinya jari-jari piringan bulan atau jarak antara titik pusat 

buulan dengan piringan luarnya. 

g) Angle Bright Limb artinya sudut kemiringan bulan atau kemiringan 

piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari 

matahari.6 Sudut ini diukur dari garis yang menghubungkan titik pusat 

hilal dengan titik zenit ke garis yang menghubungkan titik pusat hilal 

dengan titik pusat matahari searah jarum jam. 

h) Fraction IIIumination artinya phase bulan atau luas piringan hilal yang 

menerima sinar matahari yang tambak dari bumi. 

3. Data Geografis 

a) Lintang Tempat adalah jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat yang 

diukur dari khatulistiwa ke arah kutub sampai suatu tempat. Lintang akan 

positif apabila terletak di sebelah Utara khatulistiwa dan negative apabila 

terletak di sebelah Selatan khatulistiwa. 
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b) Bujur Tempat adalah jarak suatu tempat dari (Greenwich) di inggris 

kearah Bujur Barat yang bertanda negative (-) dan apabila kearah Bujur 

Timur yang bertanda positif (+). 

c) Declination  

Deklinasi ialah jarak dari suatu benda langit ke Kahttulistiwa langit diukur 

melalui lingkaran waktu atau lingkaran deklinasi dan dihitung dengan 

derajat, menit dan detik.
7
 

Istilah di atas merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam hisab awal 

bulan. Data dari istilah tersebut didapatkan dari data astronomi dalam Ephemeris 

yang setiap tahunnya telah diterbitkan oleh  pemerintah. Dalam melakukan hisab 

ada dua jenis data yang digunakan yaitu data matahari dan data bulan. Perlu 

diketahui bahwa data bulan dan data matahari di dalam buku ephemeris hisab 

rukyat itu disajikan berdasarkan tanggal, bulan dan tahun masehi. Hisab awal 

bulan pada dasarnya adalah melakukan perhitungan untuk mengetahui waktu 

matahari terbenam, waktu ijtima’, waktu hilal terbenam, dan posisi hilal ketika 

matahari terbenam. 

Penanggalan Masehi atau Miladi diciptakan dan diproklamirkan 

penggunaannya oleh Numa Pompilus pada tahun berdirinya kerajaan Roma tahun 

753 SM. Penanggalan ini berdasarkan pada perubahan musim sebagai akibat 

peredaran semu matahari, dengan menentapkan panjang satu tahun berumur 366 

hari. 8 
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Dalam kalender Masehi terdapat beberapa ketentuan umum yang perlu 

untuk kita ketahui9 antara lain sebagai berikut: 

a. 1 tahun Masehi berumur 365 hari (Basitah, umur Februari 28 hari) atau 366 

hari (Kabisah, umur Februari 29). 

b. Tahun kabisah adalah bilangan tahun yang habis dibagi 4 sedangkan bilangan 

tahun yang tidak habis dibagi 4 adalah tahun basitah. 

c. 1 siklus = 4 tahun (1461 hari) 

Penanggalan Hijriah dimulai sejak Umar bin Khaththab 2,5 tahun 

diangkat sebagai khalifah, yaitu sejak terdapat persoalan yang menyangkut sebuah 

dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy’ari sebagai gubernur di Basrah yang 

terjadi pada bulan sya’ban. 

Penanggalan hijriah berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi 

Bumi. Lamanya peredaran bulan mengelilingi bumi adalah 29 hari 12 jam 44 

menit 2,5 detik. Maka dari itu, untuk menghindari adanya pecahan hari maka 

ditentukan bahwa umur bulan ada yang 30 hari dan ada pula yang 29 hari, yaitu 

untuk bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada bulan ke 12 (Dzulhijjah) 

pada tahun kabisah berumur 30 hari.10 

Dalam kalender Hijriah terdapat beberapa ketentuan – ketentuan umum 

yang harus kita ketahui antara lain sebagai berikut : 

a. 1 tahun hijriah berumur 354 Hari (Basitah, umur Dzulhijjah 29 hari) atau 355 

hari (Kabisah, umur Dzulhijjah 30 hari). 

b. Tahun-tahun kabisah jatuh pada urutan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15 (kadang 

16), 18, 21, 24, 26, dan 29 (tiap 30 tahun). 
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c. 1 daur = 30 tahun = 10631 hari 

Konversi tanggal atau perbandingan tarikh adalah cara untuk mengetahui 

persamaan tanggal dari suatu penanggalan dengan penanggalan lainnya seperti 

masehi ke hijria. Ketentuan bahwa penanggalan masehi lebih dulu 227016 hari 

dari penanggalan hijriah. Konversi tanggal sangat dibutuhkan untuk hisab awal 

bulan hakiki khususnya dalam sistem Newcomb, Ephemeris, Almanak Nautika, 

dan Jean Meeus karena data astronomis yang disajikannya menggunakan 

penanggalan masehi. 

Dalam hal perbandingan tarikh maka sebelum menghitung konversi dari 

Tarik Masehi ke Hijriah atau sebaliknya maka harus mengetahui perbedaan 

jumlah hari antara kedua sistem itu adalah 227016, diperoleh dari tahun nabi 

Muhammad Hijriah. 

B. Hisab Awal Bulan Dan Konversi Dari Tahun Masehi Ke Tahun Hijriah 

Menurut Ilmu Falak 

Dalam melakukan perhitungan mempunyai tahapan-tahapan atau tata 

cara perhitungan yang telah di tentukan. Adapun tata cara perhitungan awal bulan 

menurut perkembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Tanggal 1 Syawal 1444 H di Makassar 

Ijtima’ akhir Ramadhan 1444 H tanggal 20 April 2023 pukul 12:15:48 WITA 

1) Data Tempat 

Lintang Tempat : 5º8' S 

Bujur Tempat : 119º24' 

Bujur Daerah  : 120º WITA 

Tinggi Markas : ± 20 M 

 



 

  
 

2) Data Astronomi 

Declination  : 11º29'48" 

Equation Of Time : 0º1'01" 

h Matahari   : -1º 

3) Waktu Sudut Matahari 

Cos t = - tan p × tan d + sin h : cos p : cos d 

   = - tan -5º8' × tan 11º29'48" + sin -1º : cos -5º8' : cos  11º29'48" 

   = 0.0003900492367 

   = 89º58'39,55" 

4) Matahari Terbenam Pukul ? 

 Sudut Matahari 

89º58'39,55" : 15    = 5º59'54,64" 

 Kulminasi Atas Matahari 

12 – e = 12 – (0º1'01")     = 11º58'59"         + 

          17ᴶ58ᴹ53,64ᴰ  LMT 

 Penyesuaian Dengan WITA 

120º - 119º24' = 0º36' : 15    = 0º02'24"           + 

          18ᴶ1ᴹ17,64ᴰ  WITA 

 Selisih Jam GMT Dengan WITA 

= 8ᴶ                     -   

          10ᴶ1ᴹ17,64ᴰ   GMT 

5) AR Matahari dan AR Bulan 

 AR Matahari 

Pukul 10 GMT      = 27º58'44" 

Interpolasi 

Pukul 11 = 28º01'04" 



 

  
 

Pukul 10 = 27º58'44"       _- 

    0º2'20" × 0º1'17,64"   = 0º0'3,02"       + 

          27º58'47,02"    

 AR Bulan 

Pukul 10 GMT     = 30º56'38" 

Interpolasi  

Pukul 11 = 31º28'30" 

Pukul 10 = 30º56'38"            -  

     0º31'52" × 0º1'17,64"  = 0º0'41,24"      + 

          30º57'19,24" 

6) Sudut Waktu (t) dan Declination Bulan 

a. t bulan = AR Matahari – AR Bulan + t Matahari 

= 27º58'47,02" - 30º57'19,24" + 89º58'39,55" 

= 87º0'4,31" 

b. Declination Bulan 

Pukul 10 GMT     = 12º28'59" 

Interpolasi 

Pukul 11 = 12º43'35" 

Pukul 10 = 12º28'59"         - 

    0º14'36" × 0º1'17,64"   = 0º0'18,89"      + 

         12º29'17,89" 

7) Tinggi Nyata / Haqiqi Hilal 

Sin h = sin p × sin d + cos p × cos d × cos t 

   = sin -5º8' × sin 12º29'17,89" + cos -5º8' × cos 12º29'17,89" × cos      

87º0'4,31" 

   = 0, 0315246304927 



 

  
 

   = 1º48'23,5" 

Matahari terbenam di makassar tanggal 20 April 2023 pada pukul 18:1:17,64 

WITA tinggi nyata hilal 1º48'23,5". Sehingga terjadi istiqmal maka 1 syawal 1444 

H jatuh pada tanggal 22 April 2023 pada hari sabtu. 

2. Menghitung Tanggal 1 Zulqaedah 1444 H di Makassar 

Ijtimak akhir Syawal 1444 H tanggal 19 Mei 2023 Pukul 23:55:56 WITA  

1) Data Tempat 

Lintang Tempat = 5º8' S 

Bujur Tempat  = 119º24' T 

Bujur Daerah  = 120º WITA 

Tinggi Markas  = ±20 M 

2) Data Astronomi 

Declination   = 19º45'20" 

Equation Of Time = 0º3'31" 

h Matahari  = -1º 

3) Waktu Sudut Matahari 

Cos t = - tan p × tan d + sin h × cos p × cos d 

 = - tan - 5º8' × tan 19º45'20" + sin -1º × cos - 5º8' × cos 19º45'20" 

 = 0,013645046 

Cos t = 89º13'5,42" 

4) Matahari Terbenam Pukul ? 

 Sudut Matahari  

89º13'5,42"   : 15  = 5º56'52.36" 

 Kulminasi Atas Matahari 

12 – e = 12 - 0º3'31"    = 11º56'29"           + 



 

  
 

        17º53'21.36"    LMT 

 Penyesuaian Dengan WITA 

120º - 119º24' = 0º36' : 15    = 0º02'24"              +       

        17ᴶ55ᴹ45,36ᴰ   WITA 

 Selisih Jam GMT Dengan WITA 

= 8ᴶ                         - 

   9ᴶ55ᴹ45,36ᴰ    GMT 

5) AR Matahari dan AR Bulan 

 AR Matahari 

Pukul 9 GMT     = 55º53'41" 

Interpolasi 

Pukul 10 =  55º56'11" 

Pukul 9 = 55º53'41"      - 

    0º2'30" × 0º55'45,36" = 0º2'19,39"     - 

        55º56'0,39" 

 AR Bulan 

Pukul 9 GMT     = 51º49'25" 

Interpolasi 

Pukul 10 = 52º22'36" 

Pukul 9 = 51º49'25"      - 

    0º33'11" × 0º55'45,36" = 0º30'50,17"      + 

        52º20'15,17" 

6) Sudut Waktu (t) dan Declination Bulan 

a) t Bulan  = AR. Matahari – AR. Bulan + t Matahari 

 = 55º56'0,39" - 52º20'15,17" + 89º13'5,42" 

 = 92º48'50,64" 



 

  
 

b) Declination Bulan 

Pukul 9 GMT     = 20º43'53" 

Interpolasi 

Pukul 10 = 20º54'35" 

Pukul 9 = 20º43'53"      - 

    0º10'42" × 0º55'45,36"  = 0º90'56,59"       + 

         20º53'49,59" 

7) Tinggi Nyata / Haqiqi Hilal 

Sin h = sin p × sin d + cos p × cos d × cos t 

= sin - 5º8' × sin 20º53'49,59" + cos - 5º8' × cos 20º53'49,59" × cos    

92º48'50,64" 

= -0,0775961149 

= -4º27'1,46" 

Matahari terbenam di Makassar tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 17:53:45,36 

WITA tinggi nyata hilal -4º27'1,46" sehingga terjadi istiqmal. Maka 1 Zulqaedah 

1444 H jatuh pada tanggal 21 Mei 2023 M pada hari Ahad. 

3. Menghitung 1 Dzulhijjah 1444 H di Makassar 

Ijtimak akhir Zulqaedah tanggal 18 Juni 2023 M Pukul 12:39:10 

1) Data Tempat 

Lintang Tempat = 5º8' S 

Bujur Tempat  = 119º24' T 

Bujur Daerah  = 120º WITA 

Tinggi Markas  = ±20 M 

 

 



 

  
 

2) Data Astronomi 

Declination   = 23º24'11" 

Equation Of Time = 0º1'5" 

h Matahari  = -1º 

3) Waktu Sudut Matahari 

Cos t = - tan p × tan d + sin h × cos p × cos d 

 = - tan - 5º8' × tan 23º24'11"  + sin -1º × cos - 5º8' × cos 23º24'11" 

 = 0,0197869204632 

Cos t = 88º51'58,39" 

4) Matahari Terbenam Pukul ? 

 Sudut Matahari  

88º51'58,39"   : 15  = 5º55'27,89" 

 Kulminasi Atas Matahari 

12 – e = 12 - 0º1'5"     = 12º1'2"           + 

          17º56'32,89"    LMT 

 Penyesuaian Dengan WITA 

120º - 119º24' = 0º36' : 15     = 0º02'24"              +       

        17ᴶ58ᴹ56,89ᴰ WITA 

 Selisih Jam GMT Dengan WITA 

= 8ᴶ                         - 

   9ᴶ58ᴹ56,89ᴰ    GMT 

5) AR Matahari dan AR Bulan 

 AR Matahari 

Pukul 9 GMT      = 86º37'07" 

Interpolasi 

Pukul 10 =  86º39'43" 



 

  
 

Pukul 9 = 86º37'07"      - 

    0º2'36" × 0º58'56,89 "  = 0º2'23,27"     - 

        86º39'40,27" 

 AR Bulan 

Pukul 9 GMT      = 88º50'43" 

Interpolasi 

Pukul 10 = 89º25'35" 

Pukul 9 = 88º50'43"      - 

    0º34'52" × 0º58'56,89"  = 0º34'15,33"      + 

            89º24'58,33" 

6) Sudut Waktu (t) dan Declination Bulan 

c) t Bulan  = AR. Matahari – AR. Bulan + t Matahari 

 = 86º39'40,27" - 89º24'58,33"  + 88º51'58,39" 

 = 86º6'40,33" 

d) Declination Bulan 

Pukul 9 GMT     = 27º39'58" 

Interpolasi 

Pukul 10 = 27º41'39" 

Pukul 9 = 27º39'58"      - 

    0º1'44" × 0º58'56,89"  = 0º1'39,23"       + 

         27º41'37,23" 

7) Tinggi Nyata / Haqiqi Hilal 

Sin h = sin p × sin d + cos p × cos d × cos t 

= sin - 5º8' × sin 27º41'37,23"  + cos - 5º8' × cos 27º41'37,23" × 

cos 86º6'40,33" 

= 0,018227795 



 

  
 

= 1º2'39,96" 

Matahari terbenam di Makassar tanggal 18 Juni 2023 pada pukul 17:58:56,89 

WITA tinggi nyata hilal 1º2'39,96" sehingga terjadi istiqmal. Maka 1 Zulhijjah 

1444 H jatuh pada tanggal 20 Juni 2023 M pada hari Selasa. 

 Dalam konversi tahun atau tanggal ada beberapa tahapan-tahapan atau tata 

cara yang harus kita ketahui dengan baik agar mampu menghitung dengan  

benar adalah sebagai berikut: 

1. Konversi tanggal lahir peneliti dari tahun masehi ke tahun hijriyah 

21 Mei 2001 

Uraian  

2000 Tahun + 4 Bulan + 21 Hari 

1) 2000  ×  1 Daur   = 500 Daur  + 0 Tahun  

   4 

500   Daur   ×   1461   Hari = 730500     Hari 

2) 4   Bulan (Kabisat)   =        121    Hari      + 

    730631    Hari 

       21   Hari =          21    Hari      + 

         730642    Hari 

3) Koreksi Paus Grogorius =           13   Hari       - 

    730629    Hari 

4) Tafaut     = 227016     Hari       - 

   503613     Hari 



 

  
 

5) Penyesuaian Kalender  =    1     Hari      + 

   503614     Hari 

6) Memindahkan Ke Tahun Hijriah 

a. 503614   ×   1   Daur  = 47  Daur    +   3957   Hari 

 10631 

b. 47 Daur   ×  30 Tahun = 1410   Tahun  

c. 3957        ×  1   Tahun =      11   Tahun  + 63   Hari     + 

 354       1421   Tahun  + 63   Hari 

11 Tahun Panjang  =                  5   Hari     + 

      1421    Tahun  +  68  Hari 

 Safar  =           59  Hari      - 

      1421    Tahun         9  Hari 

9 Rabiul Awal 1421 Hijriah 

7) Penentuan Hari 

a. Penentuan Hari di Tahun Masehi 

730629   ×   1 Pekan  = 104375 

     7 

104375   ×    7   = 730625  - 730629  

    = 4 

Maka hari di tahun Masehi jatuh pada Hari Selasa 

b. Penentuan Hari di Tahun Hijriah 

503614    ×   1 Pekan  = 71944 

     7 

71944      ×   7  = 503608 – 503614 

   = 6 

Maka hari pada tahun Hijriah jatuh pada Hari Selasa 



 

  
 

Jadi tanggal 21 Mei 2001 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1421 H 

jatuh pada hari selasa. 

2. Konversi tanggal lahir ayah dari tahun masehi ke tahun hijriyah  

06 Desember 1974 

Uraian  

1973 Tahun + 11 Bulan + 06  Hari 

1) 1973  ×  1 Daur   = 493 Daur  + 1 Tahun  

   4 

493   Daur   ×   1461   Hari = 720273     Hari 

    1 Tahun   ×     356   Hari =        365    Hari      + 

        720638     Hari 

2) 11   Bulan (Basitah)   =        334    Hari      + 

    720972    Hari 

          6    Hari =            6    Hari      + 

         720978    Hari 

3) Koreksi Paus Grogorius =           13   Hari       - 

    720965    Hari 

4) Tafaut     =  227016    Hari       - 

    493949     Hari 

5) Penyesuaian Kalender  =    1     Hari      + 

   493950     Hari 

 

 



 

  
 

6) Memindahkan Ke Tahun Hijriyah 

a. 493950   ×   1   Daur  = 46  Daur    +   4924   Hari 

10631 

b. 46 Daur   ×  30 Tahun = 1380   Tahun  

c. 4924        ×  1   Tahun =     13   Tahun  + 322   Hari     + 

 354      1393   Tahun  + 322   Hari 

13 Tahun Panjang  =                  5   Hari       + 

      1393    Tahun  +  327  Hari 

      Zulqaedah  =           325  Hari      - 

      1393    Tahun           2  Hari 

2 Zulhijjah 1393 Hijriyah 

7) Penentuan Hari 

a. Penentuan Hari di Tahun Masehi 

720965   ×   1 Pekan  = 102995 

     7 

102955   ×    7   = 720965  - 720965  

    = 0 

Maka hari di tahun Masehi jatuh pada Hari Jum’at 

b. Penentuan Hari di Tahun Hijriah 

493950    ×   1 Pekan  = 70564 

     7 

70564      ×   7  = 493948 – 493950 

   = 2 

Maka hari pada tahun Hijriah jatuh pada Hari Jum’at 

Jadi tanggal lahir ayah 06 Desember 1974 M bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1393 

H jatuh pada hari Jum’at. 



 

  
 

3. Konversi tanggal lahir ibu dari tahun masehi ke tahun hijriyah 

02 Juni 1975 

Uraian  

1974 Tahun + 5 Bulan + 02  Hari 

1) 1974  ×  1 Daur   = 493 Daur  + 2 Tahun  

   4 

493   Daur   ×   1461   Hari = 720273     Hari 

    2 Tahun   ×     356   Hari =        730    Hari      + 

        721003    Hari 

2) 5   Bulan (Basitah)   =        151    Hari      + 

    721154    Hari 

          2    Hari =            2    Hari      + 

         721156    Hari 

3) Koreksi Paus Grogorius =           13   Hari       - 

    721143    Hari 

4) Tafaut     =  227016    Hari       - 

    494127     Hari 

5) Penyesuaian Kalender  =    1     Hari      + 

    494128     Hari 

6) Memindahkan Ke Tahun Hijriyah 

a. 494128   ×   1   Daur  = 46  Daur    +   5102   Hari 

 10631 

b. 46 Daur   ×  30 Tahun = 1380   Tahun  



 

  
 

c. 5102        ×  1   Tahun =     14   Tahun  + 146   Hari       + 

 354      1394   Tahun  + 146   Hari 

14 Tahun Panjang  =                    6   Hari       + 

      1394   Tahun  +  152   Hari 

      Jumadil Awal  =           148  Hari        - 

      1394    Tahun           4  Hari 

4 Jumadil Akhir  1394 Hijriyah 

7) Penentuan Hari 

a. Penentuan Hari di Tahun Masehi 

721143   ×   1 Pekan  = 103020 

     7 

103020   ×    7   = 721140  - 721143  

    = 3 

Maka hari di tahun Masehi jatuh pada Hari Senin 

b. Penentuan Hari di Tahun Hijriah 

494128    ×   1 Pekan  = 70589 

     7 

70589      ×   7  = 494123 – 494128 

   = 5 

Maka hari pada tahun Hijriah jatuh pada Hari Senin 

Jadi ibu lahir pada tanggal 02 Juni 1975 yang bertepatan dengan 4 Jumadil Akhir 

1394 Hijriah yang jatuh pada hari senin. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan memperhatikan pokok masalah yang telah diangkat pada judul 

“Perhitungan Awal Bulan dan Konversi Tahun Masehi Ke Tahun Hijriah”, setelah 

peneliti melakukan penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa : 

Hisab awal bulan dan konversi dari tahun Masehi ke tahun Hijriah 

menggunakan metode hisab urfi, hisab hakiki taqribi dan hisab hakiki bit-tahqiq 

sesuai dengan ilmu Falak. Hisab urfi masa ijtima’ dibuat landasan untuk 

menetapkan umur bulan. Hisab hakiki taqribi adalah hasilnya baru mendekati 

kebenaran dan sistemnya masih sederhana. Sedangkan, hisab hakiki bit-tahqiq 

perhitungan dengan secara detail dengan menggunakan rumus yang telah 

ditetapkan dalam ilmu falak. 

Hisab Awal Bulan 

1. Menghitung Tanggal 1 Syawal 1444 H 

Ijtimak akhir Ramadhan 1444 H  

Tanggal 20 April 2023  

Pukul 12:15:48 WITA 

Matahari terbenam pukul 18:00:28 

Bulan terbenam pukul 18:06:44 

Tinggi Hilal 1º58' 

2.  Menghitung Tanggal 1 Zulqaedah 1444 H 

  Ijtimak akhir Syawal 1444 H 

  Tanggal 19 Mei 2023 

  Pukul 23:55:56 WITA 

  Matahari terbenam pukul 17:54:48 



 

  
 

  Bulan terbenam pukul 17:34:44 

  Tinggi Hilal -4º27' 

3. Menghitung Tanggal 1 Zulkhijjah 1444 H 

  Ijtimak akhir Zulqaedah 1444 H  

  Tanggal 18 Juni 2023 

  Pukul 12:39:10 WITA 

  Matahari terbenam pukul 17:57:55  

  Bulan terbenam pukul 18:01:48 

  Tinggi Hilal 0º36' 

 Konversi Tahun Masehi ke Tahun Hijriah 

1) Konversi tahun lahir penulis 

Lahir pada tanggal 21 Mei 2001 di konversi ke tahun hijriah yang 

bertepatan pada tanggal 9 Rabiul Awal 1421 H yang bertepatan pada Hari 

Selasa. 

2) Konversi tahun lahir bapak 

Lahir pada tanggal 06 Desember 1974 di konversi ke tahun hijriah yang 

bertepatan pada tanggal 02 Zulhijjah 1393 H yang bertepatan dengan hari 

Jum’at. 

3) Konversi tahun lahir ibu 

Lahir pada tanggal 02 Juni 1975 di konversi ke tahun hijriah yang 

bertepatan pada tanggal 04 Jumadil Awal 1394 H yang bertepatan dengan 

hari Senin. 

 

 

 



 

  
 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan kepada pemerintah ataupun tokoh-tokoh agama dapat 

memperluas wawasan yang sudah tau ataupun yang belum tau tentang tata 

cara perhitungan awal bulan dan konversi tahun masehi ke tahun hijriah 

secara tepat dan benar secara modern. 

2. Diharapkan mahasiswa khususnya fakultas syari’ah dan hokum dn 

jurusan ilmu falak agar kiranya dapat berperan penting dan aktif dalam 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan tata cara 

perhitungan awal bulan dan konversi tahun masehi ke tahun hijriah. 
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