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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 

 
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 

 
fathah dan wau ;au a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 
fathah dan alif atauya A a dan garis di atas 

 
kasrah danya I i dan garis di atas 

 
dammah dan wau U u dan garis di atas 
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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    : Andi Marwah 

Nim    : 10900120010 

Judul  : Studi Komparatif Sistem Penanggalan Istirhamiah 
dan Sistem Penanggalan Masehi 

 

 
Skripsi ini membahas mengenai Studi Komparatif Sistem Penanggalan 

Istirhamiah dan Sistem Penanggalan Masehi. Rumusan masalah dalam Skripsi ini 
adalah 1) Bagaimana Sistem Penanggalan Istirhamiah dan Sistem Penanggalan 
Masehi, 2).Bagaimana Keakuratan Sistem Penanggalan Istirhamiah. 

 
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 menunjukan bahwa terdapat 3 perbedaan Penanggalan 

Istirhamiah dan Penanggalan Masehi. Yang pertama, terletak pada nama-nama 
Bulan. Nama Bulan pada Penanggalan Istirhamiah yaitu : Miladi, Albaits, Ashifa, 
Najmi, Shalli, Sallim, Baarik, Samandi, Rahmani, Rahimi, Miratsi, dan Turatsi 
sedangka pada Penanggalan Masehi yaitu : Januari, Februari, Maret, April, Mei, 
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Yang kedua 
terletak pada penentuan Tahun Kabisat. Pada Penanggalan Istirhamiah tahun 
kabisatnya adalah tahun yang tidak habis dibagi 100, dan tahun yang habis dibagi 
400. Sedangkan pada Penanggalan Masehi tahun kabisatnya adalah angka yang 
habis dibagi 4 dan yang ketiga, terletak pada penentuan tanggal permulaan tahun. 
Pada Penanggalan Istirhamiah dimulai pada tanggal 12 Mei 1998 sedangkan 
Penanggalan Masehi dimulai tanggal 1 Januari tahun 1. 
 

Implikasi dari penelitian ini adalah Diharapkan kepada pemerintah atau 
tokoh-tokoh agama dapat memperluas wawasan yang sudah mengetahui ataupun 
belum mengetahui tentang penanggalan Istirhamiah dan Penanggalan Masehi 
serta Penanggalan tersendiri yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk 
mengetahui keakuratan penanggalan secara tepat dan benar, dan diharapkan 
kepada Mahasiswa Ilmu Falak  dengan adanya penelitian ini, dapat menambah 
wawasan keilmuan tentang Ilmu Falak khususnya tentang Penanggalan 
Istirhamiah dan Penanggalan Masehi yang berdasarkan peredaran Matahari.                               
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak 

bisa pisah dari lingkaran waktu. Setiap kegiatan individu dengan individu yang lain 

ketika merancang dan menyelesaikan suatu kegiatan baik formal maupun informal 

akan diukur melalui satuan waktu tertentu. Masing-masing individu memiliki 

jadwal,pengaturan,tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentu 

dapat menjadi kendala ketika dibutuhkan suatu interaksi antara indivudu satu dengan 

individu lainnya yang memiliki pedoman waktu yang berbeda. Untuk meminimalisir 

kesalahpahaman perbedaan petunjuk waktu yang ada,maka dibutuhkan pedoman 

yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. 

Penanggalan merupakan suatu sistem perhitungan yang digunakan untuk 

pengorganisasian waktu dalam periode yang telah ditentukan.1 Kata Penanggalan 

memiliki arti yang sama dengan kata kalender,takwim dan almanak.2 Dalam kegiatan 

Manusia sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari Penanggalan karena Penanggalan 

atau kalender merupakan hal yang penting dalam Kehidupan. Segala kegiatan 

manusia berjalan teratur dengan adanya pengorganisasian waktu. Perhitungan  

penanggalan berdasarkan pada pergerakan benda-benda langit yakni Matahari, Bumi 

dan Bulan. Sistem penanggalan yang ada dan beredar dimasyarakat memiliki cara 

beraneka ragam untuk menentukannya, sesuai dengan titik acuan benda langit yang 

digunakan dan ciri khas yang dimiliki masing-masing daerah.  

                                                             
1Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa : Sejarah Sistem Penanggalan 

Masehi,Hijriyah Dan Jawa (Semarang: Walisongo, Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011),h.3. 
2Muhammad Himmatur Riza, “Sistem Penanggalan Istirhamiah Upaya Mendobrak 

Hegemoni Penanggalan Masehi,” (Al-marshad,vol 6 ,2020),h.121. 
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Pergerakan benda-benda langit seperti Matahari, Bumi dan Bulan secara 

alamiah dapat mengakibatkan perubahan dan perbedaan waktu, pergantian siang dan 

malam sehingga terjadi siklus hari,adanya  pergantian musim, adanya rasi bintang, 

terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, dan lain sebagainya. Dalam perubahan 

waktu terdapat perubahan jam dalam  hari, perubahan hari dalam  bulan,  perubahan 

bulan dalam tahun dan pergantian tahun. Adanya perubahan waktu yang disatukan 

yang disebut dengan Sistem Penanggalan atau disebut dengan Kalender.  

Istilah kalender dalam bahasa Inggris Modern adalah “calendar”, sedangkan 

dalam bahasa Inggris pertengahan yang  asalnya dari bahasa Prancis lama yaitu 

“calendier” yang asal mulanya dari bahasa latin “kalendarium” yang memiliki arti 

buku catatan pemberi pinjaman uang. Dalam bahasa Latinnya sendiri, kalendarium 

berasal dari kata kalendae atau calendae yang berarti hari permulaan suatu bulan. 

Dalam bahasa Indonesia, istilah kalender setarah dengan isilah penanggalan.3 

Kalender memiliki beberapa makna, yaitu makna  Pertama, Kalender ialah suatu 

tabel yang memperhatikan hari-hari ,pekan-pekan dan bulan-bulan dalam satu tahun tyang 

telah ditentukan. Kedua, Kalender ialah suatu penanggalan yang digunakan dengan sistem, 

maka dapat diartikan dengan adanya sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu yang 

dengannya permulaan, panjang dan pemecahan bagian tahun ditetapkan yang bertujuan 

menghitung waktu melewati jangka yang panjang.4 Ketiga, kalender adalah sistem 

pengorganisasian satuan-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu 

dalam jangka panjang. Kalender berkaitan erat dengan peradaban manusia, karena 

                                                             
3Ruswa Darsono, Penanggalan Islam Tinjauan Sistem,Fiqih Dan Hisab Penanggalan 

(Yogyakarta: Labda Press, 2010),h.27. 
4Ruswa Darsono, Penanggalan Islam, h.28. 
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berperan penting dalam penentuan waktu berburu, bertani, peribadatan, dan perayaan-

perayaan hari raya.5 

Kebutuhan manusia yang sama pentingnya dengan kebutuhan primer yaitu 

diperlukan adanya penanggalan atau yang disebut kalender. Kalender dalam arti 

penanggalan terdapat bebrapa pengelompokan yaitu pengelompokan hari ke dalam 

pekan,bulan dan tahun, Penanggalan juga memuat informasi hari libur, hari-hari yang 

bersejarah dan hari-hari besar agama untuk diperingati.  

Pentingnya untuk mengetahui hari tahun yang akan datang dengan tujuan 

untuk merencanakan  kegiatan  yang akan dicapai di tahun-tahun yang akan datang 

atau ditahun-tahun tertentu, dan penting dalam kepentingan ibadah umat islam seperti 

pelaksanaan puasa, ibadah haji, penentuan hari raya idul fitri dan idul adha, 

kepentingan administrasi,kepentingan sosial dan lain sebagainya 

Sistem kalender atau penanggalan yang berkembang saat ini ada dua yaitu  

yang Pertama, sistem yang didasarkan pada revolusi bumi mengelilingi matahari, 

yang dikenal dengan sebutan sistem syamsiyah (solar system) atau tahun surya. Satu 

tahun syamsiyah berjumlah 365 hari (untuk tahun pendek) dan 366 (untuk tahun 

panjang) atau biasa disebut kalender Masehi.. yang Kedua, sistem yang didasarkan 

pada rotasi bulan mengelilingi bumi, yang dikenal sebagai sistem qomariyah (lunar 

system) atau tahun candra. Satu tahun qomariyah berjumlah 354 (untuk tahun 

pendek) 355 (untuk tahun panjang) atau biasa disebut tahun Hijriyah.  

Metode yang digunakan dalam pembuatan kalender atau penanggalan sangat 

beragam-ragam, di antaranya yaitu, penanggalan kalender yang didasarkan pada daur 

astronomis dengan mengikuti aturan-aturan tetap, penanggalan kalender yang 

                                                             
5Susuknan Azhari, Ensiklopedia Hisab Rukyat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),h.115. 
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berdasarkan  pada pola perulangan yang terus menerus dan abstrak dari suatu daur 

yang tanpa hubungan astronomis sama sekali, sebagian kalender diatur oleh 

pengamatan astronomis, setiap unitnya dihitung secara hati-hati, kalender yang 

mendua arti dan terputus hubungan antar bagiannya, kalender dibukukan dalam 

aturan-aturan tertulis, sebagian lainnya kalender hanya disebarkan dengan tradisi 

bertutur atau secara berulang kali.6 

Penanggalan yang telah digunakan oleh masyarakat di zaman dahulu ada 

bermacam-macam kalender yaitu : 

1. Kalender Sistem Matahari  

a. Kalender Syamsiah 

b. Kalender Mesir Kuno 

c. Kalender Romawi Kuno 

d. Kalender Maya 

e. Kalender Julian 

f. Kalender Grogorius 

g. Kalender Istirhamiah 

h. Kalender Jepang  

2. Kalender berdasarkan fase Bulan 

a. Kalaender Hijriyah 

b. Kalender Saka 

c. Kalender Jawa 

 

 

                                                             
6Ruswa Darsono, Penanggalan Islam, h.28. 
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3. Kalender berdasarkan Matahari dan Bulan 

a. Kalender Babilonia 

b. Kalender Ibrani/ Yahudi 

c. Kalender Cina 

Bermacam-macam  kalender diatas, yang akan menjadi bahan kajian yang 

akan diteliti oleh peneliti adalah yang berkaitan dengan kalender Sistem Mmatahari 

yaitu Penanggalan Isitirhamiah dan Penanggalan Masehi. Kalender Masehi 

merupakan Sistem dalam perhitungan waktu yang berdasarkan pada pergerakan 

relatif Bumi terhadap Matahari atau yang disebut dengan revolusi Bumi.7 

Indonesia terdapat banyak aliran-aliran, organisasi-organisasi masyarakat, dan 

jamaah-jamaah Islam sendiri yang tersebar serta memiliki masing-masing sistem 

penanggalan tersendiri. Salah satunya Majelis yang ada di Indonesia adalah Majelis 

Istirhami yang dipimpin oleh KH. Abdurrahim Radjiun bin Muallim Radjiun 

Pekojan, mereka membuat penanggalan sendiri yang berrdasarkan peredaran 

Matahari atau solar system yang sama dengan Penanggalan Masehi. Majelis 

Istirhamiah tersebut memberi nama Penanggalan mereka dengan nama Penanggalan 

Istirhamiah. 

Provinsi di pulau jawa terdapat tradisi dan budaya yang beraneka ragam. Hal 

ini dikarenakan perbedaan letak wilayah serta kebutuhan lahir maupun batin. terdapat 

tradisi atau budaya pada setiap provinsi di jawa yang memiliki kesamaan bahkan bisa 

dikatakan sama yaitu tradisi ramalan jawa atau perhitungan kalender jawa dikenal 

juga dengan primbon jawa. Tradisi ramalan tersebut tidak hanya dilakukan  di pulau 

                                                             
7Hambali, Almanak Sepanjang Masa, h.23. 
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jawa tetapi ada juga yang mempervayainya diluar pulau jawa. budaya perhitungan 

atau tradisi ramalan itu juga ada. 

Pentingnya untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan yang diperlukan 

perhitungan dari masing-masing sistem penanggalan yang ada yang memiliki 

pedoman masing-masing. Namum tidak semua orang mengetahui cara perhitungan 

kalender dan kalender yang beredar dimasyarakat terdapat bermacam sistem 

penanggalan.   

Berdasarkan  latar belakang di atas, penulis memilih untuk meneliti dan 

melakukan penelitian terkait sistem Penanggalan Istirhamiah dan Sistem Penanggalan 

Masehi . Yang dituangkan dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul : “Studi 

Komparatif Sistem Penanggalan Istirhamiah dan Sistem Penanggalan Masehi”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Sebagaimana latar belakang di atas peneliti akan merumuskan suatu pokok 

masalah yaitu Bagaimana Keakuratan Penanggalan Istirhamiah dan konversi 

Penanggalan Istirhamiah ke Penanggalan Masehi ? untuk kedalaman pembahasan 

maka peneliti menjabarkan kedalam sub masalah yang terdiri dari beberapa sub 

masalah yaitu : 

a. Bagaimana Sistem Penanggalan Istirhamiah dan Sistem Penanggalan Masehi? 

b. Bagaimana keakuratan Sistem Penanggalan Istirhamiah? 

C. Pengertian Judul 

1. Fokus penelitian 

Fokus Penelitian tertujuan untuk mempermudah peneliti dalam  

melaksanakan penelitian, karenanya  itu perlu adanya gambaran yang jelas tentang 

batasan atau ruang lingkup penelitian. Pada Penelitian ini berjudul  “Studi Komparatif 
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Sistem Penanggalan Istirhamiah dan Sistem Penanggalan Masehi”. Maka penelitian 

di fokuskan pada Analisis Penanggalan Istirhamiah dan Penanggalan Masehi. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus bertujuan untuk memperjelas fokus penelitian yang akan 

peneliti teliti yang terdapat dalam judul penelitian ini maka perlu dijabarkan deskripsi 

fokus penelitian ini agar para pembaca mudah untuk memahaminya dan tidak terjadi 

kekeliruan didalamnya.  

Adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian tersebut adalah : 

a. Penanggalan Istirhamiah 

Penanggalan Istirhamiah adalah sistem penanggalan berbasis Matahari. 

Penanggalan ini sangat erat melakat didalam jiwa jamaah majelis Istirhamiah yang 

berada di Desa Padarincang, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. 

b. Penanggalan Masehi  

Penanggalan Masehi adalah penanggalan yang dikenal dengan sebutan 

penanggalan syamsiah. Prinsip dari penanggalan Masehi adalah mengacu pada 

perhitungan Bumi mengitari Matahari dalam waktu yang tertentu. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka bertujuan untuk mempelajari dan mendalami penelitian atau 

tulisan ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi atau hubungan yang sama dengan 

penelitian ini, sehingga kedepannya dalam  penyusunan penelitian ini diharapkan 

peneliti bisa menjadikan sebagai sumber bacaan (referensi), serta menghindari adanya 

kesamaan secara penuh dengan karya-karya yang sebelumnya, sehingga terhindar 

dari tindakan penjiplakan  karya milik orang lain atau penelitian-penelitan 

sebelumnya, kajian pustaka juga dimaksudkan untuk melihat suatu teori atau 
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penelitian dari berbagai sudut pandang.  terdapat buku, jurnal, dan skripsi yang 

dianggap relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Dr. Watni Marpang,M.A., dalam bukunya yang berjudul “pengantar ilmu 

falak”, tahun 2015. Dalam buku ini pada Bab 6 membahas tentang sistem tarikh yaitu 

Tarikh Masehi dan Tarikh Hijriyah yang meliputi sejarah dan sistem perhitungannya. 

Sedangkan pada penelitian ini membahas sistem penanggalan istirhamiah dan 

penanggalan masehi. 

Drs. A. kadir,M.H., dalam bukunya yang berjudul “formula baru Ilmu 

Falak”, tahun 2018. Dalam buku ini pada Bab 5  membahas tentang Praktikum ilmu 

Falak yang meliputi cara menetapkan awal bulan miladiah atau masehi dan Hijriyah. 

Sedangkan pada penelitian ini ini membahas sistem penanggalan istirhamiah dan 

penanggalan masehi. 

Dr. H. Ahmad Izzuddin,M.Ag, dalam bukunya yang berjudul “sistem 

penanggalan”, tahun 2015. Dalam buku ini pada Bab 6 membahas tentang sejarah 

penanggalan Masehi, Perhitungan tahun Masehi, Sisitem Perhitungan penanggalan 

Masehi dan Perhitungannya. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem 

penanggalan Isitirhamiah dan penanggalan Masehi. 

Muh. Hadi Bushori, dalam bukunya yang berjudul “penanggalan Islam”, 

tahun 2013. Dalam buku ini membahas tentang sejarah Penanggalan Masehi, 

Perhitungan tahun Masehi yaitu tahun sideris dan tahun tropis serta perhitungan tahun 

Masehi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Sistem penanggalan 

Masehi menurut Penanggalan Istirhamiah dan Penanggalan Masehi. 

Mahyiddin Khazin, dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Falak teori dan 

praktik”, tahun 2014. Dalam buku ini membahas tentang Sejarah Penanggalan 
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Masehi, ketentuan umum, menghitung Hari dan Pembuatan Kalender Masehi. 

Sedangkkan dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan Penanggalan 

Isitirhamiah dan Penanggalan Masehi. 

Kurnia Sofi Mufidah, dalam skripsinya yang berjudul “analisis penanggalan 

jawa islam dalam serat widyapradhana karya ranggawarsita”, tahun 2022. Dalam 

skripsi ini membahas penanggalan jawa islam dalam serat widyapradhana karya 

ranggawarsita. Sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem penanggalan 

Masehi menurut Penanggalan Istirhamiah karya Abdurrahim Radjiun 

Nurfa Nurul Fadillah, dalam skripsinya yang berjudul  “Analisis sistem 

penanggalan masehi dalam buku almanak sepanjang masa karya slamet hambali” , 

tahun 2018. Dalam  skripsi ini membahas tentang sistem penanggalan masehi 

menurut almanak sepanjang masa karya Slamet Hambali. Sedangkan penelitian ini 

membahas tentang sistem penanggalan Masehi menurut Penanggalan Istirhamiah 

karya Abdurrahim Radjiun. 

Muhammad Himmatur Riza dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem 

penanggalan Istirhamiah dalam tinjuan Astronomi , tahun 2020.  Dalam  jurnal ini 

membahas tentang persoalan Penanggalan Istirhamiah yang harus dibenahi menurut 

teori Astronomi. Sedangkan penelitian ini membahas persoalan perbandingan 

Penanggalan Istirhamiah dalam Kalender Masehi 

Izza Nur Fitrotun Nisa, dalam jurnalnya yang berjudul Historisitas 

Penanggalan Jawa Islam, tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang penanggalan 

jawa islam yang mengikuti tahun saka dan sistem penanggalannya menggunakan 

sistem penanggalan Hijriyah. Sedangkan penelitian ini membahas Penanggalan 

istirhamiah yang berbasis penanggalan Matahari atau Kalender Masehi.   
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Ridha Kimura Soderi, tahun 2018 dalam jurnalnya yang berjudul 

“Penanggalan Mesir Kuno” jurnal ini membahas persoalan penanggalan mesir kuno. 

Sedangkan penenelitian ini membahas persoalan penanggalan Istirhamiah 

E. Metodologi Penelitian 

Penulisan Skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk 

memperoleh data-data yang digunakan sebagai cara pendekatan ilmiah. Adapun 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan “Library 

Research” yang memaparkan secara normatif, sistematif, teratur, dan akurat kepada 

objek yang menjadi pokok permasalahan. Pada Penelitian ini menggunakan 

Penelitian Kualitatif menekankan penggunaan logika ilmiah untuk menganalisis 

proses penalaran deduktif dan induktif secara analisis dinamis hubungan antara 

fenomena yang diamati. Dimana bentuk penelitian ini menggunakan literatur yang 

meliputi, catatan, buku-buku,jurnal, skripsi dan laporan hasil penelitian sebelumnya. 

Peneliti menekankan kajiannya terhadap hasil dari Studi Komparatif Sistem 

Penanggalan Istirhamiah dan Sistem Penanggalan Masehi. 

B. Pendekatan penelitian 

a. Pendekatan syar’i, penelitian ini banyak mengkaji tentang penanggalan 

yang berdasarkan pada  Al-Qur’an, hadis serta tafsir. 

b. Pendekatan astronomis, pendekatan ini bertujuan sebagai alat bantu dalam 

meneliti secara mendalam dan memahami tentang hal yang berkaitan dengan objek 

penelitian, dikarenakan  pendekatan astronomi sangat dibutuhkan untuk melengkapi 
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penjelasan-penjelasan yang berdasarkan dengan objek-objek penelitian sehingga 

akan mendapatkan hasil yang komprehensif. 

C. Sumber Data 

Adapun  sumber Data Peneliti yang dilakukan yaitu :  

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam  penelitian ini adalah sumber data yang menjadi 

rujukan utama dalam penelitian ini, yakni Buku Pengantar ilmu falak karya Dr. 

Watni Marpang,M.A., Buku  Formula baru ilmu falak  Karya Drs. A. kadir,M.H., 

Buku Penanggalan Islam Karya Muh, Hadi Bukhori, Buku Sistem penanggalan 

Karya Ahmad Izzuddin, Buku Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik Karya Mahyiddin 

Khanzin, Skripsi Kurnia sofi mufidah,“analisis penanggalan jawa islam dalam serat 

widyapradhana karya ranggawarsita,, skripsi Nurfa Nurul Fadillah, Analisis sistem 

penanggalan masehi dalam buku almanak sepanjang masa karya slamet hambali, , 

Jurnal Muhammad Himmatur Riza, Sistem penanggalan Istirhamiah dalam tinjuan 

Astronomi, Jurnal  Izza Nur Fitrotun Nisa, Historis Penanggalan Jawa islam,, Jurnal  

Ridha Kimura Soderi, “Penanggalan Mesir kuno 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang menjadi 

penunjang dalam penelitian ini yaitu tulisan ilmiah berupa buku, jurnal, skripsi, dan 

tulisan lain yang berkaitan dengan objek-objek permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini. Dari berbagai informasi yang telah ada dan dikumpulkan peneliti untuk 

digunakan dalam melengkapi data-data penelitian ini. 
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D. Metode pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi 

dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data-data dan informasi 

pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama sumber utama sebagai 

data primer, disamping data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Dalam 

penelitian  ini  penulis melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang 

diperlukakan dari berbagai macam sumber, seperti dokumen yang ada pada informasi 

dalam bentuk peninggalan karya fikih, jurnal, buku, makalah dan lain-lain. 

E. Teknik Analisa Data 

Setelah mengumpulkan data-data, peneliti membuat pernyataan tentang 

teoritis umum yang memusatkan perhatian dalam deskripsi rinci tentang sifat atau 

karakteristik data-data  yang telah dikumpulkan untuk melakukan analisis data 

deskriptif.8 Analisa data memiliki tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut : 

a. Reduksi data, adalah proses pengeditan data (editing), dengan makna lain 

jika perlu membaca dan mengoreksi kembali data atau informasi yang di kumpulkan 

dalam buku catatan, daftar pertanyaan atau pedoman wawancara lagi. Jika Masih ada 

beberapa kesalahan atau ketidakpastian. 

b. Pengajian data, dilakukan dengan mengajikan sebuah narasi yang diolah 

dengan sangat baik dan benar, dikarenakan dengan itu dapat mempermudahkan 

pembaca untuk memahami dan menarik isinya. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Perbandingan Sistem Penanggalan Istirhamiah dan  

                                                             
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2019),h.320.   
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Sistem Penanggalan Masehi 

b. Untuk mengetahui keakuratan Sistem Penanggalan Istirhamiah 

 2. Manfaat Penelitian 

a. Agar dapat menjadi sumber acuan dan informasi bagi pembaca 

Sebagai sarana informasi dalam kalender Masehi  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGALAN 

A. Pengertian Penanggalan 

Penanggalan dalam pengertian modern masyarakat umum lebih banyak 

dikenal sebagai kalender. Istilah kalender itu sendiri berasal dari bahasa Inggris 

Calendar. Dalam bahasa Prancis lama disebut Calendier, sedangkan dalam bahasa 

Latin yaitu Kalendarium yang berasal dari kata Kalendae atau Calendae yang berarti 

hari permulaan suatu bulan. Kalender juga dikenal sebagai Tanggal,Taqwim dan 

Almanak.1 

Kalender berarti sistem untuk mengatur waktu dalam satuan untuk 

menghitung interval waktu. Dalam prakteknya, kalender terdiri dari hari, selama 

berhari-hari terjadi akumulasi detik ke menit, menit ke jam dan jam ke hari. Kalender 

adalah kebutuhan peradaban karena sangat erat kaitannya dengan peradaban 

manusia.2 

Kalender diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, diantaranya, 

membagi waktu menurut keinginan manusia, menentukan masa bercocok tanam, 

berburu, migrasi, ibadah dan menentukan hari raya dan sebagainya.3 Arti penting 

penanggalan dalam peradaban manusia selain dirasakan di zaman  kuno dan zaman 

modern, penanggalan tidak dapat dikesampingkan walaupun telah memiliki berbagai 

teknologi, karena penanggalan sangat penting dalam pengorganisasian waktu baik 

                                                             
1Ruswa Darsono, Penanggalan Islam, h.27. 
2Muh Hadi Bashori, Penanggalan Islam (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012),h.1. 
3Susuknan Azhari, Ensiklopedia Hisab Rukyat, h.15. 
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dalam aktivitas sehari-hari manusia dengan sesama manusia, ataupun kewajiban 

ibadah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam umat beragama.4 

Menurut pendapat Susiknan Azhari penanggalan adalah sistem 

pengorganisasian  satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan  serta perhitungan 

waktu dalam jangka panjang.5 Lebih khusus lagi, penanggalan atau kalender diartikan 

dengan sebuah sistem untuk mengatur permulaan tahun, panjang tahun dan 

pembagian-pembagiannya, serta penyusunan hari-hari, dan lamanya bagian-bagian 

waktu (seperti minggu dan bulan). Satu  periode tahun dimulai dan diakhiri dengan 

tanggal yang secara konvensional diterima sebagai penandaan awal dan akhir tahun 

misalnya dalam kalender masehi terdapat tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.  

Pengertian istilah penanggalan memiliki beberapa pengertian, antara lain 

penanggalan atau kalender merupakan  suatu tabel atau deret halaman-halaman yang 

didalamnya terdapat  hari, pekan, dan bulan dalam satu tahun tertentu.  

Menurut Syamsul Anwar menjelaskan kalender merupakan penandaan yang 

dilakukan dengan memberi nama seperti Ahad, Senin, dan seterusnya dalam bahasa 

Indonesia dan dengan memberi tanda berupa angka. 

Sistem kalender pada dasarnya terkait dengan fenomena astronomi dengan 

menyusunnya dalam perhitungan matematisnya kalender didasarkan pada siklus 

astronomi tertentu yang memiliki aturan berbeda Sistem kalender yang umum 

digunakan didasarkan pada siklus astronomi yang mengikuti aturan tertentu seperti 

mengikuti siklus fase Bulan, fase Bumi mengelilingi Matahari dan didasarkan pada 

aturan abstrak yang hanya mengikuti siklus berulang tanpa memiliki makna 

                                                             
4Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam, h.4. 
5Susiknan Azhari, Ensiklopedia Hisab Rukyat, h.115. 
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astronomi, aturan ini didasarkan pada aturan hukum-hukum tertulis atau  hukum yang 

disampaikan secara lisan.6 

B. Macam-Macam Penangalan 

1. Kalender Matahari atau Solar System 

Kalender matahari adalah kalender yang menggunakan pergerakan matahari 

sebagai dasar perhitungan, titik acuan utamanya adalah saat matahari berada di 

ekuator atau saat memanjang Siang dan malam memiliki panjang yang sama di awal 

musim semi di belahan bumi utara. Setahun adalah  panjang Matahari  yaitu 365 hari 

5 jam 48 menit 46 detik(365,2422 hari) atau disebut juga durasi revolusi  bumi.7 

Contoh penanggalan ini adalah penanggalan Mesir kuno, penanggalan 

Romawi Kuno, Kalender Maya, Kalender Julian, Kalender-Kalender Gregorian dan 

Jepang. 

2. Kalender Bulan atau Lunar System 

Kalender  lunar  menggunakan fase perubahan bulan pada dasar perhitungan 

waktu. Perjalannanya mengelilingi Bumi, fase bulan akan berubah dari fase bulan 

mati ke bulan  sabit, bulan separuh, bulan lebih separuh, purnama, bulan separuh, 

bulan sabit, dan kembali ke bulan mati. 

Durasi Rata-Rata 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik (29,5306 hari), periode ini 

disebut sebulan Setahun adalah 12 bulan (12 x29,5306 hari) = 354 hari 8 jam 48 

menit 34 detik (354,3672hari).8 

                                                             
6Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islami, h.2. 
7Ruswa Darsono, Penanggalan Islam, h.32. 
8Ruswa Darsono,  Penanggalan Islam, h.33. 
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Contoh penanggalan  ini adalah penanggalan Hijriah, penanggalan Saka dan 

penanggalan Jawa Islam. Penanggalan Hijiriah adalah penanggalan yang murni 

menggunakan perhitungan peredaran Bulan mengelilingi Bumi,9 

3. Kalender Bulan-Matahari atau Luni-Solar system 

Kalender Luni-Solar adalah kalender tahunan Berumur 365,2422 hari (seperti 

penanggalan matahari), namun pada pergantian bulan penanggalan ini disesuaikan 

dengan fase bulan, jadi 1 bulan = 29,5306 hari Biasanya kalender terdiri dari 12 

bulan. 1 bulan disana durasinya 29 hari, ada yang 30 hari. Artinya, jika Anda 

menghitung  Hanya ada 12 x 29,5309 hari dalam setahun = 354 hari, lebih 11 hari 

lebih cepat dari seharusnya agar kalender ini bertepatan dengan pergerakan matahari, 

Buatlah tahun kabisat yang terdiri dari 13 bulan, bahkan 7 bulan  kali dalam 19 tahun. 

Kelebihan kalender ini adalah tergantung  pada musim dan penggunaan.10 

Contoh kalender  ini adalah  kalender Cina, Kalender Yahudi dan Kalender 

Babilonia. 

4. Sistem penanggalan  didasarkan pada mudah atau tidaknya perhitungan 

a. Aritmatika adalah sistem penanggalan yang dapat dengan mudah dihitung 

karena didasarkan pada rumus dan perhitungan  aritmatika misalnya pada Kalender 

Gregorian.11 

b.   Astronomi sistem kalender yang didasarkan pada pengamatan astronomi 

(pengamatan posisi benda langit) yang berkelanjutan, Misalnya pada Kalender 

Hijriah dan Kalender Cina.12 

                                                             
9Muh.Rasywan Syarif, ”Diskursus perkembangan formulasi Kalender Hijiriah" Elfalaky 

2.no.1 ,( 2018),h.48. 
10Ruswa Darsono, Penanggalan Islam, h.33. 
11Ahmad Izzanuddin, Sistem Penanggalan (Semarang: CV. Karya abadi jaya, 2015),h.36. 
12Ahmad Izzanuddin,Sistem Pennggalan, h.40. 
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Sistem penanggalan yang berkembang di dunia sejak zaman kuno sampai era 

modern yang dicatat dalam Ensiklopedia Britannica, antara lain: Penanggalan Sistem 

Primitif (Primitive Calendar System); Penanggalan Barat (Western Calendar), 

meliputi: Penanggalan Romawi, Penanggalan Julian, Penanggalan Gregorius, 

Penanggalan Perpertual; Penanggalan Cina (Chinese Calendar); Penanggalan Mesir 

(Egyptian Calendar); Penanggalan Hindia (Hindia Calendar) atau Penanggalan Saka; 

Penanggalan Babilonia (Babylonia Calendar); Penanggalan Yahudi (Jewish 

Calendar); Penanggalan Yunani (Greek Calendar); Penanggalan Islam (Islamic 

Calendar); Penanggalan Amerika Tengah (Middle)  

American Calendar).13 

C. Sejarah Penanggalan 

Sistem kalender Gregorian saat ini berakar pada sistem kalender Julian, 

perbaikan pada sistem ituKalender Romawi. Reformasi kalender ini dilakukan oleh 

Julius Caesar pada 45 SM dengan bantuan seorang ahli matematika dan astronomi  

yaitu Alexandria dinamai menurut garis bujur oleh Sosigenes Tahun Masehi = 365,25 

hari. Sistem kalender kemudian terkenal dengan sistem penanggalan (calendar) 

Julian.14 

Nama lain penanggalan atau kalender  Masehi adalah penanggalan Syamsiah 

atau Kalender Miladiah, kalender ini dibuat dan dideklarasikan penggunaannya 

dengan Numa Pompilus pada tahun pendirian kekaisaran Roma pada 753 SM 

Kalender ini didasarkan pada pergantian musim Akibat rotasi semu matahari dan 

                                                             
13Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam, h.2. 
14Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam, h.261. 
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menentukan panjang tahun pada 366 hari. Karena posisinya, bulan pertama adalah 

Maret Matahari ada di Aries pada bulan Maret.15 

Tahun 46 SM menurut penaggalan atau kalender Numa pada bulan Juni, 

namun sebenarnya posisi matahari tidak sampai bulan Maret di Julius Caesar atas 

nasehatnya sebagai penguasa Kekaisaran Romawi Seorang astronom  Aleksandria 

bernama Sosigenes meresepkannya Kalender Numa diubah dan disesuaikan posisinya 

Matahari yang sebenarnya, yaitu pemotongan kalender berjalan hingga 90 hari dan 

menetapkan standar baru satu tahun = 356,25 hari.16 

Bilangan tahun  yang  tidak habis dibagi empat dinamakan sebagai tahun 

Basithah atau disebut tahun pendek (Common Year) dengan umur 365 hari, 

sedangkan bilangan tahun yang bisa dibagi empat dinamakan tahun Kabisat atau 

disebut tahun panjang (Leap Year) dengan umur 366 hari. Penanggalan hasil 

koreksian ini kemudian dinamakan dengan Kalender Yulius atau Kalender Yulian.17 

Sistem penanggalan atau kalender Julian ini mengabaikan bilangan 0 jam 11 

menit 14 detik padahal yang semestinya pada setiap 128 tahun, sistem penanggalan 

diajukan 1 hari. Namun ketika itu tidak diperhatikan sehingga pada tahun 325 M 

terjadilah permasalahan dan kesimpangsiuran. Hal ini terjadi pada Consili di Necia 

dimana penanggalan diloncatkan 3 hari. Sebenarnya sistem perhitungan serupa ini 

telah berlangsung lama sebelum dilahirkannya Nabi Isa as. Saat itu bulan yang 

pertama adalah Maret, bulan kedua April dan bulan terakhir adalah Februarius.18  

                                                             
15Muh.Hadi Bashori, Penanggalan Islam, h.262.. 
16Ahmad Izzanuddin, Sistem Penanggalan, h.74. 
17Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam, h.262. 
18Saifullah M, “Studi Komparasi Sejarah Dan Aturan Kalender Tahun Masehi Julian Dan 

Grogorian,” Al-Afaq no.1 (2020),h.65. 
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Penanggalan atau Kalender Romawi hanya berumur 10 bulan, yaitu: Martius 

(Maret), Aprilis (April), Maius (Mei), Junius (Juni), Quintilis (Juli), Sextilis 

(Agustus), September (September), October (Oktober), November (Nopember), 

December (Desember). Berkembang di Romawi sebelum Julius Caesar di kota 

Antium dan sekitar tahun 700 SM terjadi penambahan jumlah bulan menjadi 12 

bulan.19 

Nama-nama bulan pada masa Julis Caesar, yaitu: Martius (31),Aprilis (29), 

Maius (31), Junius (29), Quintius (31), Sextilis (29), September (29), October (31), 

November (29), December (29), Ianuarius (29), Februarius (28). Seperti halnya 

pemberian nama-nama hari, pemberian nama bulan pada penanggalan atau kalender 

yang kemudian menjadi kalender Masehi ini ada kaitannya dengan Dewa bangsa 

Romawi. Contohnya: bulan Maritius (Dewa Mars), bulan Maius (Dewa Maia), dan 

bulan Junius (Dewa Juno).20 

Dewan Gereja bersidang yang pertama kalinya pada bulan Januari, sehingga 

pada saat itu, bulan Januari ditetapkan sebagai bulan yang pertama dan bulan yang 

terakhir adalah Desember. Sistem ini dikenal dengan sistem Yustinian. Meskipun 

telah diadakan koreksian dan peruabahan, namun ternyata kalender Julian masih 

panjang 11 menit 14 detik dari titik musim yang sebenarnya, sehingga akibatnya 

kalender atau penaggalan itu harus mundur 3 hari setiap 400 tahun.21 

Tahun 1582 M ada hal yang menarik perhatian, yaitu saat penentuan wafat Isa 

Al-Masih yang diyakini oleh orang-orang bahwa peristiwa itu jatuh pada hari Minggu 

setelah bulan purnama yang selalu terjadi setelah Matahari di titik Aries (21 Maret). 

                                                             
19Ahmad Izzanuddin, Sistem Penanggalan, h.74. 
20Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam, h.263. 
21Ahmad Izzanuddin, Sistem Penanggalan, h.75. 
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Namun pada saat itu mereka memperingatinya tidak lagi pada hari Minggu setelah 

terjadi bulan purnama setelah Matahari di titik Aries, tetapi setelah beberapa hari 

berlalu. Dengan terjadinya peristiwa tersebut mengetuk hati Paus Gregorius XIII 

(paus renaissance) untuk mengadakan koreksi terhadap penanggalan atau kalender 

Yustinian yang sudah berlaku agar sesuai dengan posisi Matahari yang sebenarnya. 

Paus Gregorius XIII atas saran Christopher Clavius (ahli perbintangan) 

melakukan koreksi terhadap penanggalan yang berlaku pada saat itu dengan 

memotong 10 hari, dengan memerintahkan agar keesokan harinya langsung langsung 

hari Jumat, 15 Oktober 1582 M dan bukan lagi hari hari Kamis 5 Oktober 1582 M.21 

Koreksi ini agar peringatan wafatnya Isa Al-Masih jatuh pada bulan Purnama segera 

saat Matahari melintasi titik Aries (21 Maret) sehingga pada saat itu juga ditetapkan 

bahwa tahun pertama Masehi adalah pada saat kelahiran Isa Al-Masih.22 

Masalah ini dapat dipecahkan dengan hari-hari kabisat yang agak berbeda 

pada penanggalan sekarang. Pada sistem Julian (Yustinian) setiap tahun yang bisa 

dibagi 4 adalah tahun kabisat padahal masa revolusi Bumi mengelilingi Matahari 

dalam 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik dibulatkan menjadi 365 hari 6 jam atau 

365.25 hari. Dengan pembulatan ini terjadi loncatan 0 jam 11 menit 14 detik. Maka 

dalam masa 128 tahun, jumlah loncatan itu terkumpul menjadi 23 jam 57 menit 52 

detik yang dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Akibat dari pembulatan yang 

dilakukan untuk membulatkan menjadi 1 hari atau 24 jam, maka terjadi loncatan lagi 

sebesar 0 jam 2 menit 8 detik. Dalam masa 86400 tahun, loncatan 0 jam 2 menit 8 

detik terkumpul menjadi 24 jam 00 menit 0.01 detik atau 1 hari.   

                                                             
22Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa : Sejarah Sistem Penanggalan 

Masehi,Hijriyah Dan Jawa (Semarang: Walisongo, Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 

2011),h.11. 
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Cara menjaga agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang, maka ada dua 

ketetapan: Pertama, Penanggalan Masehi harus diajukan 10 hari (Kamis Legi, 4 

Oktober 1582 M berikutnya Jumat Pahing, 15 Oktober 1582 M). Ketetapan Kedua, 

Tahun ratusan yang tidak habis dibagi 400 ditetapkan sebagai tahun Basithah. 

Misalnya tahun 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, dst. 

Perbedaan tahun kabisat sistem julian dan sistem gregorian adalah dalam 

Periode Julian, tahun kabisat adalah tahun Masehi yang habis dibagi 4 saja. 

Sedangkan dalam periode Gregorian, tahun kabisat adalah tahun Masehi yang habis 

dibagi 4 dan 400. 

 

Tabel 2.1 Perbedaan Kalender Julian dan Grogorius 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam waktu 400 tahun Gregorian berhasil 

memutus 3 tahun kabisat yang artinya Gregorian berhasil meminimalisir kesalahan 

pada sistem penanggalan Julian. Peraturan ini masih berlaku, karena itulah 

Tahun Julian  Grogorius Tahun Julian Grogorius 

1600 kabisat Kabisat 1600 kabisat kabisat 

1602 Basitah Basitah 1604 Kabisat Kabisat 

1612 Kabisat Kabisat 1614 Basitah Basitah 

1722 Basitah Basitah 1624 Kabisat Kabisat 

1700 Kabisat Basitah 1700 Kabisat Basitah 

1736 Kabisat Kabisat 1738 Basitah Basitah 

1746 Basitah Basitah 1748 Kabisat Kabisat 

1800 Kabisat Basitah 1800 Kabisat Basitah 

1852 Basitah Basitah 1852 Kabisat Kabisat 

1864 Kabisat Kabisat 1862 Basitah Basitah 

1900 Kabisat Basitah 1900 Kabisat Basitah 

1966 Basitah Basitah 1968 Kabisat Kabisat 

1976 Kabisat Kabisat 1978 Basitah Basitah 

2000 kabisat Kabisat 2000 Kabisat Kabisat 
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dinamakan dengan sistem Gregorian atau kalender Gregorian. Tetapi tanpa jangka 

waktu 4 abad (400 tahun) = 400 x 0 jam 11 menit 14 detik = 74 jam 53Menit 20 

detik, jadi 3 hari 2 jam 53 menit 20 detik, jadi 2 lagi Jam 53 menit 20 detik dalam 

kurun waktu 3323 tahun akan menjadi kelebihan total 24 jam (1 hari).23 

Melakukan perhitungan yang rumit, itu harus ada disederhanakan lagi yaitu 1 

siklus (4 tahun) = 1461 hari, dengan jadi untuk mendapatkan jumlah hari, jumlah hari 

bisa diformat dibagi 4 dan dikalikan 1461 hari, maka hasilnya dikurangi 13hari 

Angka 13 hari ini berasal dari dua peristiwa yaitu: Pertama, kerumunan10 hari 

sebagai hasil pembaharuan sistem Gregorian hari-hari sebelum 4 Oktober 1582 

Masehi 15 Oktober 1582 M Kedua, angka 3 hari berasal dari abad 17, 18 dan 19 

perhitungan dianggap sebagai tahun yang panjang padahal seharusnya satu tahun 

pendek.24 

Sistem penanggalan ini sudah berlaku di Indonesia sejak Belanda datang ke 

Indonesia sekitar abad ke-17 karena berada di Belanda sendiri Sistem penanggalan 

Gregorian berlaku sejak tahun 1583.27 Jadi Persediaan yang harus diketahui adalah 

12 tahun Masehibulan, misalnya. Januari (31 hari), Februari (Jika tahun kabisat = 29 

hari jikaTahun dasar = 28 hari, Maret (31 hari), April (30 hari), Mei (31 hari),Juni (30 

hari), Juli (31 hari), Agustus (31 hari), September (30 hari),Oktober (31 hari), 

November (30 hari), Desember (31 hari) 

Jumlah hari dalam tahun kabisat adalah 366 hari Jumlah hari dalam tahun 

Basitha adalah 365 hari, hal itu disebabkan adanya revolusiBumi berputar 

mengelilingi matahari, yang tidak tetap karena orbitnya elips. Seminggu memiliki 7 

hari, yaitu. Minggu/Minggu(Minggu), Senin (Senin), Selasa (Selasa), Rabu (Rabu), 

                                                             
23Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa,h.39. 
24Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa,h.41. 
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Kamis (Kamis), Jumat (Jumat) dan Sabtu (Sabtu). Akhirnya sistem Kalender 

Gregorian atau kalender Gregorian diterima di seluruh dunia untuk pencatatan dan 

dokumen waktu internasional. 
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BAB III 

KONSEP PENANGGALAN ISTIRHAMIAH DAN MASEHI 

A. Pengertian Penanggalan Istirhamiah 

Penanggalan Istirhamiah adalah penanggalan khas Indonesia yang lahir di 

Masyarakat Cianjur. Penanggalan ini dibuat oleh KH. Abdurrahim Radjiun dengan 

menggunakan peredaran Bumi mengelilingi Matahari yang berjumlah 365,2425 

hari dalam satu tahun. Awal mula pembuatan Penanggalan Istirhamiah bermula 

ketika KH. Abdurrahim Radjiun sedang bermusyawarah bersama murid-muridnya 

untuk persiapan milad majelis Istirhami. Musyawarah tersebut dilaksanakan pada 

bulan April 2005. Murid-murid yang mengikuti musyawarah tersebut, yakni 

Mahsan Tabrani, Bustanul Arifin, Qomaruzzaman, Sayadi, Habib Fathan Ibrahim, 

Aminuddin, Nanang Nasruddin, Budi Supraptono, dan Edward Setiawan.1 

KH. Abdurrahim Radjiun menginginkan Majelis Istirhami memiliki 

penanggalan sendiri yang nantinya digunakan oleh seluruh jemaah Majelis 

Istirhami dalam kehidupan sehari-hari. Penanggalan tersebut diberi nama oleh KH. 

Abdurrahim Radjiun yaitu Penanggalan Istirhamiah. Hasil dari musyawarahnya 

akhirnya KH. Abdurrahim Radjiun menetapkan tahun 1998 Masehi sebagai tahun 

pertama Penanggalan Istirhamiah. Karena pada tahun tersebut lahirlah penanggalan 

Istirhamiah yang telah selesai disusunnya. Maka dari itu tahun 2019 ini merupakan 

tahun ke-22 Istirhamiah. Selain itu tanggal 12 Mei juga ditetapkannya sebagai 

milad Majelis Istirhami, karena tanggal itu merupakan hari kelahiran KH. 

Abdurrahim Radjiun. Sehingga, tanggal 12 Mei 1998 berdirinya Penanggalan 

Istirhamiah 

                                                           
1Muhammad Himmatur Riza, “Sistem Penanggalan Istirhamiah Dalam Tinjauan 

Astronomi,” Journal of Islamic Astronomy vol 1 (2020),h.6. 
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 Sistem Penanggalan Istirhamiah mengikuti sistem kalender Gregorian atau 

di Indonesia lebih dikenal sebagai kalender Masehi, yakni menggunakan peredaran 

Bumi mengelilingi Matahari Yang mana satu tahun Penanggalan Istirhamiah 

berjumlah 365,2425 hari atau 365 hari 5 jam 49 menit 12 detik.2 Adapun Penentuan 

tahun kabisat dalam Penanggalan Istirhamiah ini mengikuti tahun kabisat pada 

kelender Masehi. Contohnya pada tahun 2000 M dengan tahun 3 Istirhamiah itu 

merupakan tahun kabisat. Akan tetapi penentuan tahun kabisat dalam  penanggalan 

Istirhamiah  bukan lagi tahun yang habis dibagi 4, tahun yang tidak habis dibagi 

100, dan tahun yang habis dibagi 400. Namun setiap tahun yang dibagi 4, Sisa 3 itu 

merupakan tahun kabisat dalam penanggalan Istirhamiah. 

 

B. Pengertian Penanggalan Masehi 

 Penanggalan masehi merupakan penanggalan yang menggunakan 

pergerakan matahari sebagai dasar perhitungan, titik acuan utamanya adalah saat 

matahari berada di ekuator atau saat memanjang Siang dan malam memiliki 

panjang yang sama di awal musim semi di belahan bumi utara. Setahun adalah  

panjang Matahari  yaitu 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik(365,2422 hari) atau 

disebut juga durasi revolusi  bumi.3 

 Penanggalan masehi yang kita gunakan mengikuti kalender Gregorian. 

Penanggalan masehi waktu satu tahun itu dibagi menjadi 12 bulan yang memiliki 

jumlah hari dalam sebulan yang berbeda-beda. Adapun jumlah hari dalam 

penanggalan Masehi ada yang berjumlah 31 hari,30 hari dan 29 hari. Tetapi untuk 

bulan februari berjumlah 29 hari atau 28 hari. 

 Penanggalan masehi yang digunakan mengikuti kalender Gregorian,tetapi 

didasarkan pada kalender Romawi Kuno, yang ditemukan oleh Romulus, yang 

                                                           
2Muhammad Himmatur Riza,Sistem Penanggalan,h.6. 
3Muhammad Himmatur Riza, Sistem Penanggalan Istirhamiah, h.7. 
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merupakan raja pertama pada tahun 753 SM.4 Tahun Masehi berlaku secara 

internasional saat ini yang berdasarkan peredaran Matahari. Karena tahun Masehi 

disebut juga sebagai tahun Matahari. Kata Masehi berasal dari nama sebutan untuk 

Nabi Isa AS. Yakni Al-Masih, tahun Masehi dihitung mulai kelahiran Nabi Isa AS. 

Sehingga tahun Masehi disebut juga sebagai tahun Miladiah atau tahun Kelahiran.  

 

C. Dasar Hukum Penanggalan 

1. QS. al-Anbiyā' /21:33 

 

يَّسْبَحُوْنَ مَرََۗ  كُلٌّ فيِْ فَلَكٍ وَهُوَ الَّذِيْ خَلقََ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَ   

Terjemahnya: 

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

Masing-masing beredar pada garis edarnya.”5 

Ayat ini Allah mengarahkan perhatian manusia kepada kekuasaan-Nya 

dalam menciptakan waktu malam dan siang, serta matahari yang bersinar di waktu 

siang, dan bulan bercahaya di waktu malam. Masing-masing beredar pada garis 

edarnya dalam ruang cakrawala yang amat luas yang hanya Allahlah yang 

mengetahui batas-batasnya.6 

Waktu siang dan malam disebabkan karena perputaran bumi pada 

sumbunya, di samping peredarannya mengelilingi matahari. Bagian bumi yang 

mendapatkan sinar matahari mengalami waktu siang, sedang bagiannya yang tidak 

mendapatkan sinar matahari tersebut mengalami waktu malam. Sedang cahaya 

bulan adalah sinar matahari yang dipantulkan bulan ke bumi. Di samping itu, bulan 

juga beredar mengelilingi bumi. 

                                                           
4Nihayatur Rohmah, “Dinamkia Almanak Masa Pra Islam Hingga Eropa Islam: Studi Atas 

Penanggalan Sistem Solar,Lunar Dan Luni Solar,” Qalamuna vol 11 (2019),h.20. 
5Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an  dan Terjemahannya, (Cet 1. Jakarta 

Selatan, 2019),h.324. 
6Wahbah Az-zuhaili, Tafsir Al-Wajiz, Pakar Fiqih Dan Tafsir Negeri Suriah, h.324. 
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Ayat ini menegaskan kembali apa yang telah Allah firmankan dalam Surah 

Ibrahim/14:33. Secara luas telah diketahui bahwa matahari dan bulan memiliki 

“garis edar”.  Akan tetapi untuk “masing-masing dari keduanya (siang dan malam) 

beredar pada garis edarnya”, merupakan sesuatu yang baru dipahami. Mengapa 

siang dan malam harus beredar pada garis edar (orbit- manzilah), dan apa bentuk 

garis orbitnya 

Kalimat “garis edar” ialah tempat kedudukan dari tempat-tempat di bumi 

yang mengalami pergantian siang ke malam, atau mengalami terbenamnya 

matahari (gurub). Sepanjang garis khatulistiwa garis ini bergeser dari Timur ke 

Barat seiring dengan urutan tempat-tempat terbenamnya matahari atau pergantian 

siang ke malam. 

Waktu terbenamnya matahari juga akan bergeser seiring dengan gerakan 

semu matahari terhadap bumi dari utara ke selatan dan sebaliknya. Pergeseran 

waktu magrib ini juga bergeser dan membentuk tempat kedudukannya sendiri yang 

dapat dikatakan sebagai garis edar tahunan dari pergantian siang ke malam. Pada 

hari-hari tertentu (pada awal bulan) saat terbenam matahari itu juga merupakan 

awal dari terlihatnya hilal (sabit awal bulan). Sabit ini sangat tipis dan suram 

sehingga sangat sulit diamati (ru’yah). Waktu terbitnya hilal ini akan  bergeser dari 

Timur ke Barat, dan sebagaimana halnya pergantian siang ke malam, garis edarnya 

juga berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya di permukaan bumi. Bila 

dipetakan maka tempat kedudukan tempat-tempat waktu terbitnya hilal itu sama 

dengan waktu terbenamnya matahari itu akan membentuk spiral yang memotong 

permukaan bumi dua bahkan sampai tiga.7 

Keterangan yang terdapat dalam ayat-ayat di atas adalah untuk menjadi 

bukti-bukti alamiyah, di samping dalil-dalil yang rasional dan keterangan-

                                                           
7Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik, Cet.IV. (Yogyakarta: Buana 

Pustaka, 2004),h.1. 
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keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab suci terdahulu, tentang wujud dan 

kekuasaan Allah, untuk memperkuat apa yang telah disebutkan-Nya dalam firman-

Nya yang terdahulu, bahwa “apabila” di langit dan di bumi ini ada tuhan-tuhan 

selain Allah niscaya rusak binasalah keduanya. 

 

 2. QS. al-Isrā' ayat/ 17:12 
 

ةً ل ِتبَْتغَوُْا فَضْلًً الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَ  وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتيَْنِ فمََحَوْنَآ اٰيَةَ 

نْ  نيِْنَ وَالْحِسَابََۗ م ِ ب كُِمْ وَلِتعَْلَمُوْا عَددََ الس ِ لْنٰهُ تفَْصِيْلًً رَّ   وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّ

 

Terjemahnya : 

 “Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kami 

hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang 

agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan 

tahun serta perhitungan (waktu). Segala sesuatu telah Kami terangkan 

secara terperinci.”8 

Kemudian Allah swt menjelaskan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ada di 

alam semesta, dengan maksud agar manusia memikirkan dan merenungkan semua 

ciptaan-Nya di alam ini. Allah swt menjelaskan bahwa Dia menciptakan malam dan 

siang, masing-masing sebagai tanda kekuasaan-Nya. Siang dan malam merupakan 

dua peristiwa yang selalu silih berganti yang sangat berguna bagi kemaslahatan 

hidup manusia dalam menjalankan kewajiban agama dan urusan-urusan duniawi. 

Pergantian yang teratur seperti itu merupakan tanda kekuasaan Allah yang sangat 

jelas bagi manusia. Barang siapa yang memperhatikan dan memikirkan pergantian 

siang dan malam tentu yakin bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya dengan 

aturan-aturan yang sangat baik dan tepat, dan juga menunjukkan bahwa 

                                                           
8 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,h.283. 
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pengaturnya sangat teliti. Dengan demikian, manusia akan terbimbing untuk 

mengakui adanya Pencipta jagat raya ini dan seluruh isinya.9 

Pergantian siang dan  malam merupakan anugerah yang dapat dirasakan 

secara langsung oleh manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di waktu 

malam mereka dapat beristirahat untuk melepaskan lelah. Allah juga menjadikan 

tanda-tanda malam datang yaitu hilangnya cahaya matahari dari ufuk barat, 

sehingga lama kelamaan hari menjadi gelap gulita. Hal ini merupakan tanda 

kekuasaan-Nya. Allah menjadikan siang yang terang benderang sebagai tanda 

kekuasaan-Nya pula guna memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencari 

kebutuhan hidup diri mereka sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, perubahan siang 

dan malam itu sangat berguna bagi manusia untuk mengetahui bilangan tahun, 

bulan, dan hari serta perhitungannya, terkecuali di daerah kutub utara dan selatan.10 

Al-Qur’an Allah tidak saja memberitahu manusia mengenai ciptaan-Nya, 

namun juga memberikan indikasi-indikasi untuk memanfaat-kannya untuk 

kesejahteraan manusia. Dalam kaitan dengan matahari dan bulan, Allah 

memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa siang dan malam, atau dengan kata 

lain peredaran matahari dan bulan, akan sangat berguna untuk dijadikan patokan 

dalam membuat penanggalan atau kalender.  

Siang dan malam terjadi karena perputaran bumi pada porosnya yang 

bergerak dari barat ke timur, yang memberikan kesan kepada manusia seolah-olah 

matahari bergerak dari timur ke barat. Apabila matahari muncul di ufuk timur 

disebut hari telah siang dan apabila matahari terbenam di ufuk barat disebut hari 

telah malam. Dari saat matahari terbenam pada suatu saat, hingga matahari 

terbenam pada hari berikutnya disebut satu hari satu malam menurut kebiasaan dan 

anggapan dalam perhitungan tahun qamariah. Tetapi dalam perhitungan tahun 

                                                           
9 Az-zuhaili, Tafsir Al-Wajiz, Pakar Fiqih Dan Tafsir Negeri Suriah,h.283. 
10kadir, Formula Baru Ilmu Falak,h.127. 
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syamsiah, yang disebut sehari semalam ialah waktu dari pertengahan malam hingga 

pertengahan malam berikutnya.11  

Pergantian siang dan malam sebagai dasar untuk mengetahui bilangan tahun 

dan perhitungannya dalam mengharap keutamaan Allah, jelaslah bahwa ayat ini 

menyiratkan keluwesan penang-galan dalam Islam. Sistem penanggalan yang 

didasari pada penggantian siang dan malam disusun berdasarkan hanya pergerakan 

(semu) dari matahari terhadap bumi. Sistem ini sama sekali tidak melibatkan 

pergerakan bulan terhadap bumi. Ini adalah sistem penanggalan matahari (tahun 

syamsiah/solar year) yang menyatakan bahwa satu tahun sama dengan 365 

ditambah seperempat kali malam berganti siang dan sebaliknya. Oleh karena itu, 

menurut sistem ini satu tahun lamanya 365 hari untuk tahun-tahun basiṭah dan 366 

hari untuk tahun-tahun kabisah. Secara umum, satu tahun syamsiah adalah lamanya 

waktu dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Penghitungannya 

didasarkan pada waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Sistem 

penanggalan ini identik dengan tahun Masehi yang sekarang digunakan secara 

meluas dalam pergaulan internasional.12 

Satu tahun dalam perhitungan tahun qamariah ialah lama waktu dari tanggal 

1 Muharram hingga tanggal 30 Zulhijjah, yang lamanya 354 hari untuk tahun-tahun 

basiṭah atau 355 hari untuk tahun-tahun kabisah. Perhitungan serupa ini dinamakan 

hisab ‘urfi. Perhitungan tahun qamariah didasarkan pada peredaran bulan 

mengelilingi bumi. Dari bulan sabit ke bulan sabit berikutnya disebut 1 bulan, dan 

apabila telah 12 kali terjadi bulan sabit dianggap telah genap satu tahun qamariah.  

Ayat ini menegaskan bahwa sistem penanggalan Masehi atau tahun 

syamsiah boleh digunakan umat Islam dalam pergaulan internasional, terutama 

dalam melakukan transaksi dan bisnis (muamalah) seperti biasa dengan umat 

                                                           
11Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik,h.2. 
12 Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik,h.3. 
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manapun secara nasional. Sistem penanggalan Hijriah yang bersifat tahun bulan 

(lunar year) secara terbatas dapat digunakan untuk menentukan saat-saat beribadah, 

yaitu penentuan waktu 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah. Tidak perlu 

dipaksakan penggunaan tahun Hijriah ini untuk kehidupan muamalah dalam 

pergaulan dan transaksi sehari-hari secara nasional dan internasional. 

Penanggalan atau tahun Masehi juga dipakai untuk menentukan waktu 

ibadah lain, yaitu waktu salat, karena waktu salat ini sepenuhnya ditentukan oleh 

pergerakan (semu) matahari dan sama sekali tidak berurusan dengan pergerakan 

bulan terhadap bumi.  

Ayat Al-Qur’an yang menyiratkan penggunaan tahun Hijriah (tahun 

qamariah) tetapi ayat ini memfirmankan perintah Allah untuk menggunakan tahun 

matahari yang manapun untuk muamalah dan secara umum untuk pergaulan dengan 

umat lain. 

    

 3.  QS. Yunus /10:5 

 

قَدَّ  الْقمََرَ نوُْرًا وَّ نيِْنَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً وَّ رَهٗ مَنَازِلَ لِتعَْلَمُوْا عَددََ الس ِ

ُ ذٰلِكَ الََِّّ  لُ وَالْحِسَابََۗ مَا خَلَقَ اللّٰه َِۗ يفَُص ِ يٰتِ لِقوَْمٍ يَّعْلَمُوْنَ بِالْحَق                            الَّْٰ

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.”13 

 Ayat ini menerangkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan 

yang bersemayam di atas ‘Arsy-Nya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar 

dan bulan bercahaya. Matahari dengan sinarnya merupakan sumber kehidupan, 

                                                           
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,h.208. 
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sumber panas dan tenaga yang dapat menggerakkan makhluk-makhluk Allah yang 

diciptakan-Nya. Dengan cahaya manusia dapat berjalan dalam kegelapan malam 

dan beraktivitas di malam hari.14 

 Ayat ini membedakan antara cahaya yang dipancarkan matahari dan yang 

dipantulkan oleh bulan. Yang dipancarkan oleh matahari disebut “ḍiyā’” (sinar), 

sedang yang dipantulkan oleh bulan disebut “nūr” (cahaya) 

Ayat-ayat ini dipahami bahwa matahari memancarkan sinar yang berasal 

dari dirinya sendiri, sebagaimana pelita memancarkan sinar dari dirinya sendiri 

yakni dari api yang membakar pelita itu. Lain halnya dengan bulan, yang cahayanya 

berasal dari pantulan sinar yang dipancarkan matahari ke permukaannya, kemudian 

sinar itu dipantulkan kembali berupa cahaya ke permukaan bumi. 

Matahari dan bulan adalah dua benda langit yang banyak disebut dalam Al-

Qur’an. Kata ‘bulan’ terdapat dalam 27 ayat dan matahari disebut dalam 33 ayat. 

Seringkali kedua benda ini disebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sejumlah 17 

ayat menyebut matahari dan bulan secara beriringan. Biasanya ayat yang menyebut 

matahari dan bulan secara beriringan adalah ayat yang menjelaskan aspek kauniyah 

dari kedua benda langit ini. Di dalam 3 ayat, kedua benda langit ini disebut 

bersamaan dengan bintang, benda langit lainnya.  

Ayat 5 Surah Yūnus di atas adalah contoh ayat yang menyebutkan matahari 

dan bulan secara beriringan. Ayat ini mengisyaratkan tiga aspek penting dari 

terciptanya matahari dan bulan. 

Pertama, dalam ayat ini Allah menyebut matahari dan bulan dengan sebutan 

yang berbeda. Meskipun kedua benda langit ini sama-sama memancarkan cahaya 

ke bumi, namun sebutan cahaya dari keduanya selalu disebut secara berbeda. Pada 

ayat ini, matahari disebut dengan sebutan ḍiyā’ dan bulan dengan sebutan nūr. Hal 

                                                           
14Az-zuhaili, Tafsir Al-Wajiz, Pakar Fiqih Dan Tafsir Negeri Suriah,h.209. 
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ini untuk membedakan sifat cahaya yang dipancarkan oleh kedua benda ini. Dewasa 

ini, ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa cahaya matahari berasal dari 

reaksi nuklir yang menghasilkan panas yang sangat tinggi dan cahaya yang terang 

benderang. Sementara itu cahaya bulan hanya berasal dari pantulan cahaya matahari 

yang dipantulkan oleh permukaan bulan ke bumi. Istilah yang berbeda ini 

menunjukkan bahwa memang Al-Qur’an berasal dari Allah sang Pencipta, karena 

pada waktu Al-Qur’an diturunkan pengetahuan manusia belum mencapai 

pemahaman seperti ini. Kedua, penegasan dari Allah bahwa matahari dan bulan 

senantiasa berada pada garis edar tertentu (wa qaddarahū manāzila). Garis edar ini 

tunduk pada hukum  yang telah dibuat Allah, yaitu hukum gravitasi yang 

mengatakan bahwa ada gaya tarik menarik antara dua benda yang memiliki masa. 

Besarnya gaya tarik menarik ini berbanding lurus dengan massa dari kedua benda 

tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya.15 

Newton yang memformulasikan hukum gravitasi pada abad ke-18. 

Perhitungan menggunakan hukum gravitasi ini telah berhasil menghitung secara 

akurat garis edar yang dilalui oleh bulan ketika mengelilingi bumi, maupun bumi 

ketika mengelilingi matahari. Hukum gravitasi inilah yang dimaksud oleh Allah 

ketika Dia berfirman dalam Surah al-A‘rāf/7: 54: “(Dia ciptakan) matahari, bulan, 

dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya” Matahari, bulan, dan bintang 

tunduk kepada ketentuan Allah, yakni hukum gravitasi yang mengendalikan gerak 

benda. Di berbagai ayat lainnya sering disebutkan bahwa Allah-lah yang telah 

menundukkan bulan dan matahari bagi manusia (Lihat misalnya Surah ar-Ra’d/13: 

2, Ibrāhīm/14: 33, an-Naḥl/16: 12, Luqmān/31: 29, Fāṭir/3 5: 13, az-Zumar/39: 5). 

Yang dimaksud adalah bahwa Allah-lah yang telah menetapkan bahwa matahari 

dan bulan serta bintang-bintang tunduk kepada hukum gravitasi yang telah dia 

                                                           
15Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik,h.5. 
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tetapkan. Ketiga, ketentuan Allah tentang garis edar yang teratur dari bulan dan 

matahari dimaksudkan agar supaya manusia mengetahui perhitungan tahun dan 

ilmu hisab (lita’lamū ‘adad as-sinīna walẖisāb).  

Menurut ajaran Islam mengenai jumlah hari dalam satu Bulannya juga telah 

dijelaskan dalam beberapa hadits nabi. Jumlah hari yang dijelaskan dalam hadits 

nabi berjumlah terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Jumlah hari ini sangat 

sesuai dengan revolusi Bulan Sinodis.  Salah satu  hadits yang menjelaskan tentang 

jumlah hari dalam satu Bulan adalah hadits riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. 

 

نَ حَدَّثنََا آدمَُ: حَدَّثنََا شُعۡبَةُ: حَدَّثنََا الۡۡسَۡوَدُ بۡنُ قَيۡسٍ: حَدَّثنََا سَعِيدُ بۡنُ عَمۡرٍو: أنََّهُ سَمِعَ ابۡ 

 ِ يَّةٌ، لََّ نَكۡتبُُ وَلََّ نحَۡسُبُ،  قَالَ: )إِنَّا أنََّهُ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنۡهُمَا، عَنِ النَّبِي  ةٌ أمُ ِ أمَُّ

ةً ثلًََثيِنَ. ةً تِسۡعَةً وَعِشۡرِينَ، وَمَرَّ كَذاَ(. يَعۡنِي مَرَّ كَذاَ وَهَٰ                          الشَّهۡرُ هَٰ

 (  رواه یبخار ) 

Artinya : 

“Adam telah menceritakan kepada kami: Syu’bah menceritakan kepada 

kami: Al-Aswad bin Qais menceritakan kepada kami: Sa’id bin ‘Amr 

menceritakan kepada kami: Bahwa beliau mendengar Ibnu ‘Umar 

radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau 

bersabda, “Sesungguhnya kami ini umat yang umi, kami tidak bisa menulis 

dan tidak bisa menghitung (hisab). Satu bulan itu bisa begini atau begini.” 

Yakni sekali waktu bisa dua puluh sembilan, sekali waktu bisa tiga puluh.” 

(Hadis Riwayat Bukhori) 

 Menurut Fath al-Baari dijelaskan bahwa kata “lȃ nahsub” bermakna bahwa 

bangsa arab saat itu banyak yang tidak mengetahui ilmu tentang perkiraan 

perjalanan bintang. Sedangkan umur Bulan yang berjumlah terkadang 29 dan 30 itu 

juga dijelaskan seperti itu oleh Adam guru Imam Bukhari tanpa penafsiran lainnya. 

Ibnu Baththal berkata bahwa hadits ini menunjukan agar tidak memperhatikan  
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masalah nujum berdasarkan hukum ilmu hisab namun yang menjadi pegangan 

dalam masalah ini adalah melihat hilal. Sehingga untuk jumlah hari dalam satu 

bulan itu berbeda ada yang 29 hari dan ada juga yang 30 hari. 
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BAB IV 

STUDI KOMPARATIF SISTEM PENANGGALAN ISTIRHAMIAH DAN 

SISTEM PENANGGALAN MASEHI 

A. Identifikasi Sistem Penanggalan Istirhamiah dan Sistem Penanggalan Masehi 

Penanggalan Istirhamiah adalah penanggalan yang lahir di Masyarakat 

Cianjur dan menjadi Penanggalan khas Jawa khususnya di Masyarakat Cianjur. 

Penanggalan ini dibuat oleh KH. Abdurrahim Radjiun yang nama sebenarnya Dr. 

KH. Abdurrahim Radjiun Bin Muhammad Radjiun, lahir di Jakarta pada tanggal 12 

Mei 1955. Beliau merupakan putra dari Bapak Mu’allim Rojiun Pekojan yang 

merupakan seorang kyai Betawi yang terkenal dan terkemuka.1 

Penanggalan ini dibuat dengan menggunakan peredaran Bumi mengelilingi 

Matahari yang berjumlah 365,2425 hari dalam satu tahun. Awal mula pembuatan 

Penanggalan Istirhamiah bermula ketika KH. Abdurrahim Radjiun sedang 

bermusyawarah bersama murid-muridnya untuk persiapan milad majelis Istirhami. 

Musyawarah tersebut dilaksanakan pada bulan April 2005. Murid-murid yang 

mengikuti musyawarah tersebut, yakni Mahsan Tabrani, Bustanul Arifin, 

Qomaruzzaman, Sayadi, Habib Fathan Ibrahim, Aminuddin, Nanang Nasruddin, Budi 

Supraptono, dan Edward Setiawan. 

KH. Abdurrahim Radjiun menginginkan Majelis Istirhami memiliki 

penanggalan sendiri yang nantinya digunakan oleh seluruh jemaah Majelis Istirhami 

dalam kehidupan sehari-hari. Penanggalan tersebut diberi nama oleh KH. Abdurrahim 

Radjiun yaitu Penanggalan Istirhamiah. Adapun hasil dari musyawarahnya akhirnya 

KH. Abdurrahim Radjiun menetapkan tahun 1998 Masehi sebagai tahun pertama 

Penanggalan Istirhamiah. Karena pada tahun tersebut lahirlah penanggalan 

                                                             
1 Muhammad Himmatur Riza, “Sistem Penanggalan Istirhamiah Dalam Tinjauan Astronomi,” 

Journal of Islamic Astronomy vol 1 (2020).h.6 
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Istirhamiah yang telah selesai disusunnya. Maka dari itu tahun 2019 ini merupakan 

tahun ke-22 Istirhamiah. Selain itu tanggal 12 Mei juga ditetapkannya sebagai milad 

Majelis Istirhami, karena tanggal itu merupakan hari kelahiran KH. Abdurrahim 

Radjiun. Sehingga, tanggal 12 Mei 1998 berdirinya Penanggalan Istirhamiah 

Sistem Penanggalan Istirhamiah mengikuti sistem kalender Gregorian atau di 

Indonesia lebih dikenal sebagai kalender Masehi, yakni menggunakan peredaran 

Bumi mengelilingi Matahari Yang mana satu tahun Penanggalan Istirhamiah 

berjumlah 365,2425 hari atau 365 hari 5 jam 49 menit 12 detik. Adapun Penentuan 

tahun kabisat dalam Penanggalan Istirhamiah ini mengikuti tahun kabisat pada 

kelender Masehi. Contohnya pada tahun 2000 M dengan tahun 3 Istirhamiah itu 

merupakan tahun kabisat. Akan tetapi penentuan tahun kabisat dalam  penanggalan 

Istirhamiah  bukan lagi tahun yang habis dibagi 4, tahun yang tidak habis dibagi 100, 

dan tahun yang habis dibagi 400. Akan tetapi setiap tahun yang dibagi 4, Sisa 3 itu 

merupakan tahun kabisat dalam penanggalan Istirhamiah. 

 

Gambar 4.1 Tokoh Penanggalan Istirhamiah 

KH. Abdurrahim Radjiun yang nama sebenarnya Dr. KH. Abdurrahim 

Radjiun Bin Muhammad Radjiun, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1955. Beliau 

merupakan putra dari Bapak Mu’allim Rojiun Pekojan yang merupakan seorang kyai 
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Betawi yang terkenal dan terkemuka. KH.Abdurrahim Rojiun memiliki hubungan 

persahabatan dengan KH. Noer Alie, KH di Bekasi. KH dan Abdullah Syafii, pendiri 

Perguruan Tinggi Asy-Syafiiyyah. Pendiri sekolah Ath-Thahiriyah, Thahir Rohili. 

Jika dirunut silsilahnya dari pihak ayahnya, ia masih memiliki satu nenek moyang 

yang sama dengan Habib Husien Luar Batang karena Abdul Halim yang dikenal 

dengan kumpinya (dari bahasa Betawi untuk kakek kakek), dikebumikan bersama 

keluarga Habib Husien di Kramat. Masjid Luar Batang. 

KH Abdurrahim Rojiun adalah jurnalis muda Media Indonesia di akhir tahun 

1970-an. Sebelum memutuskan keluar dari Istana Negara sebagai mubaligh tetap 

untuk menyebarkan ajaran tasawufnya secara utuh di kalangan rakyat, ia juga 

menjadi mubaligh tetap di Istana Negara. Dia menyebut tasawufnya sebagai jamaah 

shalawat, atau "kelompok yang selalu meminta rahmat Allah", bukan tarekat.2 

Bacaan doa shalawat al-istirham yang dibuat oleh Jama'ah Isitrhami 

digunakan dalam ibadah berjamaah. Inti filosofi sufinya adalah senantiasa bersyukur 

kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya sekaligus melimpahkan rahmat Allah 

SWT kepada seluruh makhluk.  

Kehidupan KH. Abdurrahim Rojiun banyak melahirkan karya dan 

pemikirannya, yaitu sebagai berikut : 

1. Selawat Istirham  

Selawat Istirham merupakan selawat memohon cinta kasih sayang Allah SWT 

yang dibuat oleh KH. Abdurrahim Radjiun pada tahun 1998. 

2. Turats  

Turats merupakan kumpulan ucapan-ucapan, pandangan, dan sikap dari KH. 

Abdurrahim Radjiun yang tertuang dalam tulisan untuk mempengaruhi hati kaum 

Istirhami. Dengan adanya Turats ini diharapkan kepada kaum Istirhami dapat ikut 

                                                             
2Muhammad Himmatur Riza, Sistem Penanggalan Istirhamiah,h,8. 
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campur dalam memberi warna sufistik kepada dunia. karena, disadari bahwa makin 

hari semakin mahal nilai ketajaman mata dan hati untuk mampu melihat dunia 

sebagai langkah kecil menuju akhirat, dan ketajaman itu hanya dapat tergali dari 

suatu lembah sufisme yang teduh dan tentram. Turats ini hanyalah salah satu jendela 

untuk melihat dunia itu, yang nyaris tidak terkenal di masyarakat, tetapi dikenal oleh 

kaum Istirhami 

3. Mirats  

Mirats merupakan kumpulan-kumpulan 99 (sembilan puluh sembilan) hadits 

Qudsi yang menjadi pilihan yang tulis dengan tujuan dapat  lebih memberi gambaran 

mengenai sifat-sifat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada 

hambaNya. Mirats ini mengandung pengertian warisan, pusaka, atau peninggalan 

yang diharapkan dapat menjadi bacaan abadi, seperti hadits Qudsi itu sendiri. 

Sehingga Mirats ini bertujuan tidak hanya bermanfaat bagi kaum Istirhami saja yang 

menuju pemahaman hakiki tentang rahmat Allah kepada para hambaNya, melainkan 

dapat juga dijadikan sebagai pusaka bagi generasi-generasi Istirhami mendatang. 

4. Ensiklopedia Istirhamia 

Ensiklopedia Istirhamia atau kamus asasi Istirhami merupakan kumpulan kosa 

kata yang didevinisikan oleh KH. Abdurrahim Radjiun sebagai kaifiyat atau panduan 

untuk mengamalkan Istirhami agar hal-hal yang berkaitan dengan selawat Istirham 

dapat diamalkan dapat kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ensiklopedia Istirhamia ini 

dijadikan khazanah bagi kaum Istirhami untuk tidak sekedar sebagai acuan, tetapi 

juga sebagai sarana yang dapat menampung masukan masukan berharga bagi 

pertumbuhan dan perkembangan pemahaman Istirhami itu sendiri. 

5. Penanggalan Istirhamiah  

Penanggalan Istirhamiah merupakan penanggalan berbasis Matahari (solar 

system), yakni menggunakan peredaran Bumi mengelilingi Matahari yang berjumlah 

365,2425 hari dalam satu tahun. Sistem penanggalan Istirhamiah sama dengan sistem 

penanggalan Masehi, akan tetapi terdapat perbedaan pada awal tahun dan nama-nama 

bulannya beda dengan penanggalan Masehi. 
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6. Teori Z Angles  

Teori Z angles merupakan teori yang dikemukakan oleh KH. Abdurrahim 

Radjiun yang memiliki arti siku-siku Z yang kokoh dan telah teruji dari zaman ke 

zaman. Angle atau siku itu adalah hablunminallah dan hablunminannas. Siku-siku Z 

juga dapat diartikan sebagai simbol pararelinteraksional dari sebuah konsistensi 

menjaga dasar keadaban Islami masa lalu dengan garis silang yang terhubung  ke 

masa depan dengan baris sejajar.3  

Sejak kelas 5 Sekolah Rakyat, Abdurrahim sudah jauh dari keluarga untuk 

mengenal dunia Pesantren. Pelabuhan pertamanya adalah Pesantren atTaqwa, Ujung 

Malang yang kemudian menjadi Ujung Harapan Bahagia Bekasi yang  pimpinannya 

yaitu  KH. Noer Alie, kemudian di Sekolah Tinggi Publisistik, Universitas Riyadh, 

Arab Saudi, S2 di Manchester, Inggris, S3 di University of Toronto, Kanada, dan 

mendapat gelar profesor di Carolin University, USE. 

Pendidikan KH. Abdurrahim Radjiun telah selesai. Sepulang ke tanah air, 

beluai pernah menjadi wartawan di Media Indonesia dan pernah menjadi khatib tetap 

di masjid Istana Negara, Dewan Hankam Nasional dan hampir diseluruh Instansi. 

Kemudian Abdurrahim memutuskan keluar dari aktivitas keagamaan di lembaga 

formal untuk total mengembangkan ajaran sufismenya ke tengah-tengah masyarakat 

melalui bacaan selawat yang disusunnya, yang disebut dengan selawat Istirham.  Pada 

tanggal 24 Rabi`ul Awal 1428H/ 12 Miladi 10/12 Mei 2007 Abi Bismillah dibai`at 

oleh jama`ahnya sebagai Imam pertama Majelis Istirhamiah. Setahun kemudian, yaitu 

pada hari Senin, 28 Albaits 11/ 28 Juli 2008, beliau meninggal dunia.  

Penanggalan Isirhamiah merupakan penanggalan yang menjadikan matahari 

sebagai acuan perhitungan. Matahari dijadikan sebagai acuan dalam penanggalan 

Istirhamiah dikarenakan sifatnya yang bergerak berulang-ulang secara teratur. 

Terdapat Perbedaan Penanggalan Istirhamiah dengan Penanggalan Masehi terletak 

pada nama-nama bulannya. Menurut Mahsan Tabrani yang merupakan salah satu 

                                                             
3 Muhammad Himmatur Riza, Sistem Penanggalan Istirhamiah,h,13. 
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murid dan khadam yang juga pendiri Majelis Istirhami, KH. Abdurrahim Radjiun 

memberikan nama bulan dalam penanggalan Istirhamiah yang tentunya dengan 

adanya pertimbangan dan filosofi yang mendalam mengenai nama bulan Penanggalan 

Istirhamiah. Adapun nama-nama bulan dalam Penanggalan Istirhamiah4 adalah 

sebagai berikut:  

1. Rahmani  

Rahmani merupakan bulan pertama dalam Penanggalan Istirhamiah. 

KH.Abbdurrahim Radjiun mentimpan kata Rahmani dibulan pertama semata-mata 

karena ingin meraih cinta kasih sayang Allah Swt. . Karena Maha Rahman Allahlah 

yang nantinya akan senantiasa memberikan Penanggalan Istirhamiah ini dapat 

berkembang secara mendunia sekaligus bisa dijadikan sebagai doa untuk 

kelangsungan Penanggalan Istirhamiah untuk kedepannya. Maka dari itu ditempatkan 

Asma Allah di bulan pertama dalam Penanggalan Istirhamiah  

2. Rahimi  

Rahimi merupakan bulan kedua dalam Penanggalan Istirhamiah. KH. 

Abdurrahim Radjiun memberi nama pada bulan kedua dengan nama Rahimi dengan 

alasan karena Rahimi juga memiliki arti cinta kasih sayang Allah. Selain itu kata 

Rahman dan Rahim itu akan selalu berdampingan. Oleh karena itu KH. Abdurrahim 

Radjiun menempatkan bulan Rahimi di bulan kedua, yakni  setelah bulan Rahman 

adalah bulan Rahimi 

3. Miratsi  

Miratsi merupakan bulan ketiga dalam Penanggalan Istirhamiah. Miratsi 

merupakan salah satu karya KH. Abdurrahim Radjiun yang berupa kumpulan 99 

(sembilan puluh sembilan) hadits Qudsi yang menjadi pilihan yang dijadikan buku 

rujukan sufisme kaum istirhami dan bisa dikatakan sebagai buku pegangan dalam 

melakukan dakwah.  

 

                                                             
4Muhammad Himmatur Riza, “Sistem Penanggalan Istirhamiah Upaya Mendobrak Hegemoni 

Penanggalan Masehi,” Al-marshad vol 6 (2020),h.8. 
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4. Turatsi  

Turatsi merupakan bulan keempat dalam Penanggalan Istirhamiah. Turatsi 

dijadikan bulan keempat dalam Penanggalan Istirhamiah dikarenakan Turatsi 

merupakan salah satu karangan Abdurrahim Radjiun yang berisi tentang perjalanan 

dan biografi Abdurrahim Radjiun di Istirhami. terdapat Sejarah sufisme Istirham yang 

disimpan dalam Turatsi. Oleh karena itu KH. Abdurrahim Radjiun ingin 

mengabadikan Turatsi dalam penanggalan Istirhamiah yang dibuatnya yaitu pada 

bulan keempat.  

5. Miladi  

Miladi merupakan bulan kelima dalam Penanggalan Istirhamiah. Dalam 

penanggalan Masehi bulan kelima adalah bulan Mei, yang dimana bulan Mei tersebut 

merupakan bulan kelahiran KH. Abdurrahim Radjiun, yaitu pada tanggal 12 Mei. 

Dan tanggal 12 Mei ini merupakan  hari lahir Majelis Istirhami. Maka dari itu, Beliau 

memberi nama bulan Miladi pada bulan kelima dalam Penanggalan Iistirhamiah. 

6. Albaits  

Albaits merupakan bulan keenam dalam Penanggalan Istirhamiah. Albaits 

merupakan nama dari salah satu anak KH.Abdurrahim Radjiun. Sehingga, Beliau 

menjadikan Albaits sebagai bulan keenam, karena setelah memiliki anak yang 

bernama Albaits, Beliau memutuskan diri untuk tidak berdakwah ke luar kota. 

Artinya Bbeliau hanya menetap di rumah sembari menunggu tamu yang ada dan 

mengembangkan Majelis Istirhami yang didirikannya.  

7. Ashfiya  

Ashfiya merupakan bulan ketujuh dalam Penanggalan Istirhamiah. Ashfiya 

merupakan bentuk jamak dari kata Shofiyyun yang memiliki arti Sahabat atau kerabat 

dekat. KH. Abdurrahim Radjiun memberi nama pada bulan ketujuh dengan nama 

Ashfiya karena Beliau menganggap orang-orang yang hidup bersama dengannya 

sebagai para sahabat itulah dapat meneruskan perjuangannya dalam mengembangkan 

majelis Istirhami dan beberapa karya yang KH. Abdurrahim Radjiun buat. 
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8. Najmi  

Najmi merupakan bulan kedelapan dalam Penanggalan Istirhamiah. Kata 

Najmi dalam kamus al-Munawwir memiliki arti bintang. KH. Abdurrahim Radjiun 

menjadikan Najmi sebagai bulan kedelapan karena bintangnya Negara Republik 

Indonesia berada di bulan kedelapan, yakni bulan Agustus. Tepatnya pada tanggal 17 

Agustus 1945 merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan 

Hari bersejarah yang patutnya untuk diKenang.  

9. Shalli  

Shalli merupakan bulan kesembilan dalam Penanggalan Istirhamiah. Kata 

Shalli mempunayai arti selawat atau doa. Shalli dijadikan bulan kesembilan karena 

Lafadz ini terdapat pada bait pertama selawat Istirham. Yang memiliki  tujuan 

sebagai pengingat bahwa mereka yang berselawat kepada Rasulullah SAW sekali, 

akan mendapat imbalan selawat dari Allah SWT sebanyak sepuluh kali lipat.  

10. Sallim  

Sallim merupakan bulan kesepuluh dalam Penanggalan Istirhamiah. Bulan 

kesepuluh dalam Penanggalan Istirhamiah adalah Sallim yang memiliki makna 

selamatkanlah. Lafadz ini terdapat pada bait kedua selawat Istirhami. Secara umum, 

keselamatan dimaksud yaitu keselamatan duniawi yang meliputi fisik, material dan 

mental, spiritual, yaitu harta benda, profesi dan karir, hubungan antar individu serta 

keselamatan diri masing-masing. Pada akhirnya keselamatan itu sesungguhnya 

mewakili kerinduan seorang Istirhami untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW di 

surge sehingga, Sallim dijadikan bualn kesepuluh dalam Penanggalan Istirhamiah.  

11. Baarik  

Baarik merupakan bulan kesebelas dalam Penanggalan Istirhamiah. KH. 

Abdurrahim Radjiun memberi nama Baarik pada bulan kesebelas yang memiliki arti 

berkailah. Lafadz ini terdapat pada bait kedua selawat Istirham. Ukuran keberkahan 

yang dimaksud pada lafadz baarik tidak  hanya menggunakan  takaran keduniaan 

yang bersifat materialistik. Keberkahan yang ingin diraih melalui lafadz ini adalah 

untu kedekatan kepada lingkaran rahmat Allah SWT. Sehingga apapun kenyataan 
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hidup yang dihadapi semata-mata karena Allah SWT semata, sehingga bulan 

kesebelas ini dapat menjadi bulan yang penuh berkah dalam Penanggalan Istirhamiah. 

12. Samandi  

Samandi merupakan bulan kedua belas dalam Penanggalan Istirhamiah. Kata 

Samandi untuk bulan kedua belas diambil dari nama leluhur Kiai Abdurrahim yang 

bernama Pangeran Samandi, Demak, Jawa Tengah. Sehingga diambillah nama 

Samandi sebagai bulan dalam penanggalan Istirhamiah dikarenakan bukti dari 

kepeduliannya pada kearifan lokal.  

Penanggalan Istirhamiah ini jika dilihat nama-nama bulan yang ada di dalam 

Penanggalan Isirhamiah, menurut penulis menjadi keunikan tersendiri dalam 

Penanggalan Istirhamiah, karena nama-nama bulan ini memiliki masing-masing arti 

dimana terdapat kandungan makna sufisme dan do-doaa yang selalu mengingatkan 

kepada Allah SWT dan senantiasa berbuat baik. 

Tabel 4.1 Jumlah Hari untuk Bulan dalam Penanggalan Istirhamiah 

NO Nama Bulan Basitah Kabisat 

1 Rahmani 31 hari 31 hari 

2 Rahimi 28 hari 29 hari 

3 Miratsi 31 hari 31 hari 

4 Turatsi 30 hari 30 hari 

5 Miladi 31 hari 31 hari 

6 Albaits 30 hari 30 hari 

7 Ashfiya 31 hari 31 hari 

8 Najmi 31 hari 31 hari 

9 Shalli 30 hari 30 hari 

10 Sallim 31 hari 31 hari 

11 Baarik 30 hari 30 hari 

12 Samandi 31 hari 31 hari 
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Tabel 4.2 Jumlah Hari dihitung mulai dari Rahmani sampai dengan Samandi dalam 

Penanggalan Istirhamiah 

NO Nama Bulan Basitah Kabisat 

1 Rahmani 31 hari 31 hari 

2 Rahimi 59 hari 60 hari 

3 Miratsi 90 hari 91 hari 

4 Turatsi 120 hari 121 hari 

5 Miladi 151 hari 152 hari 

6 Albaits 181 hari 182 hari 

7 Ashfiya 212 hari 213 hari 

8 Najmi 243 hari 244 hari 

9 Shalli 273 hari 274 hari 

10 Sallim 304 hari 305 hari 

11 Baarik 334 hari 335 hari 

12 Samandi 365 hari 366 hari 

 

Penanggalan masehi merupakan penanggalan yang menggunakan pergerakan 

matahari sebagai dasar perhitungan,yang menjadi titik acuan utamanya adalah saat 

matahari berada di ekuator atau saat memanjang Siang dan malam memiliki panjang 

yang sama di awal musim semi di belahan bumi utara. Setahun panjang Matahari  

yaitu 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik (365,2422 hari) atau disebut juga durasi 

revolusi  bumi. Kalender Masehi merupakan kalender yang awal mulanya digunakan 

oleh umat Kristen. Mereka berusaha menetapkan tahun kelahiran Yesus  sebagai 

tahun permulaan atau sebagai tahun pertama. Tetapi  untuk penghitungan tanggal dan 

bulan mereka mengambil kalender bangsa Romawi yang disebut kalender Julian  

yang dipakai sejak 45 SM, mereka hanya menetapkan tahun pertama untuk 

permulaan era ini. Perhitungan tanggal dan bulan pada Kalender Julian lalu 

disempurnakan lagi pada tahun pada tahun 1582 menjadi kalender Gregorian. 
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Penanggalan ini kemudian digunakan secara luas di dunia untuk mempermudah 

komunikasi.5 

Kalender Masehi merupakan Kalender yang berlaku secara Internasional yang 

penanggalannya menggunakan peredaran Matahari. Tahun Masehi disebut juga 

sebagai tahun Syamsiah atau tahun Matahari. Kata Masehi (disingkat M) dan 

Sebelum Masehi (disingkat SM) berasal dari bahasa Arab (المسيح), yang berarti "yang 

membasuh," "mengusap" atau "membelai."  Kata Masehi berasal dari nama sebutan 

Nabi Isa AS. Tahun Masehi dihitung mulai kelahiran Nabi Isa AS. Sehingga tahun 

Masehi disebut juga dengan Tahun Miladiah atau disebut dengan tahun kelahiran. 

Walaupun tahun Masehi sebagai tahun yang permulaannya berdasarkan tahun 

kelahiran Nabi Isa AS.akan tetapi kelahiran Nabi Isa AS.  Menurut berbagai kalangan 

peneliti sejarah, bahwa kelahiran Nabi Isa AS tidak terjadi pada tanggal 1 Januari 1 

M. tanggal kelahiran Nabi Isa AS. Sampai saat ini belum ada peneliti dan para ahli 

yang sepakat dan untuk menetapkan tahun kelahiran Nabi Isa AS. Itu tidak mudah 

untuk menetapkannya secara pasti.  

Menurut sejarah telah ada bangsa yang menggunakan kalender yang 

berdasarkan peredaran Matahari, sebelum Nabi Isa AS lahir. Kerajaan Romawi Kuno 

lahir pada tahun 753 yang menggunakan kalender berdasarkan tahun Matahari. 

Sehingga tahun permulaan lahirnya Kerajaan Romawi Kuno yang dijadikan tahun 

permulaan perhitungan kalender Matahari oleh Norma Pompilius.6 

Dalam pemerintahan Julius Caesar pada tahun 100 S.M seorang ahli 

astronomi Iskandariah, tarikh atau penanggalan Pompolius dikoreksi oleh Julius 

Caesar. Yang dikoreksi adalah nama Bulan Juli yang dikenal dalam tarikh atau 

penanggalan Masehi berasal dari Nama Julian Caesar, sebelum dikoreksi nama bulan 

Juli disebut dengan sebutan Quintitis. Sehingga Tarikh yang disusun berdasarkan 

ketetapan Julius Caesar disebut dengan nama Tarikh Julian atau Kalender Julian. 

                                                             
5Saifullah M, “Studi Komparasi Sejarah Dan Aturan Kalender Tahun Masehi Julian Dan 

Grogorian,” Al-Afaq no.1 (2020),H.65. 
6https://www.gramedia.com/literasi/perbedaan-kalender-masehi-dan-hijriah/ (diakses 15 mei 

2023) 

https://www.gramedia.com/literasi/perbedaan-kalender-masehi-dan-hijriah/
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Menurut penelitian ahli Astronomi yang disetujui oleh Julian Caesar, bulan 

Juni 46 SM. Yang berdasarkan pada kalender Pompilius tidak sesuai dengan 

peredaran Matahari. Dimana peredaran Matahari pada bulan Juni itu sebenarnya 

masih berada pada bulan Maret ditahun yang sama. Sehingga bulan Juni 46 SM. 

Menutur tarikh Pompilius tersebut diubah atau diundur bulan oleh Julius Caesar 

menjadi bulan Maret 46 SM. Sehingga Kalender mengalami pengunduran bulan 

selama 3 Bulan. 

1. Januari 

Januari merupakan bulan pertama dalam Penanggalan Masehi.  Januari adalah 

nama bulan pertama, dikenal karena berasal dari nama dewa Romawi Janus, 

dipercaya sebagai pelindung gerbang dan pintu. Janus bearti memiliki dua wajah dan 

juga memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu ataupun melihat masa depan. 

Itulah sebabnya Januari digunakan sebagai nama bulan pertama kalender Masehi. 

Selain itu, sejak 46 SM kata Januari juga digunakan.7 

2. Februari 

Februari merupakan bulan kedua dalam Penanggalan Masehi. Nama ini 

berasal dari kata latin februa yang berarti "membersihkan". Dalam kalender Romawi 

disebut Februaris, yang juga dikenal sebagai Februalia. 

3. Maret 

Maret merupakan bulan ketiga dalam Penanggalan Masehi March atau Maret 

juga berasal dari nama dewa, yaitu Mars, dewa perang Romawi. Faktanya, kalender 

Romawi dimulai pada bulan Maret. Sampai saat itu, setelah reformasi kalender, 

Januari dan Februari ditambahkan sebelum Maret.  

 

 

 

                                                             
7https://amp.kompas.com/sains/read/2023/01/01/080000823/asal-usul-nama bulan-dalam 

kalender-masehi#referrer=https://www.google.com&csi=0 
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4. April 

April  merupakan bulan keempat dalam Penanggalan Masehi Nama ini 

menjadi bulan pembaruan musim semi. Sedangkan orang Romawi menyebut bulan 

April. 

5. Mei  

Mei merupakan bulan kelima dalam penanggalan Masehi, yang juga berasal 

dari kata Latin maiores, yang artinya penatua. Nama ini juga diidentikkan dengan 

nama dewi Romawi Maia. Dewi ini sering disebut sebagai penjaga dan dewi bumi. 

6. Juni 

Juni merupakan bulan keenam dalam penanggalan Masehi. Juni berasal dari 

nama dewi Romawi Juno. Nama ini juga berasal dari kata latin juvenis yang berarti 

muda. Dewi Juno dianggap sebagai dewi perkawinan dan kelahiran. 

7. Juli 

Juli merupakan bulan ketujuh dalam penanggalan Masehi.  Julius atau Juli 

berasal dari diktator Romawi 100–44 SM. SM, Julius Caesar. Pada tahun 46 SM ia 

menciptakan kalender Julian, kalender Gregorian yang kita gunakan saat ini 

8. Agustus 

Agustus merupakan bulan kedelapan dalam penanggalan Masehi. Agustus 

juga merupakan nama tokoh Romawi Augustus Caesar. Dia adalah kaisar Romawi 

pertama dan namanya berasal dari kata Latin augustus, yang berarti terhormat, mulia 

dan agung. Kaisar dinamai untuk menghormati Augustus ketika dia memerintah dari 

tahun 63 hingga 14 Masehi. 

9. September 

September merupakan bulan kesembilan dalam penanggalan Masehi 

September juga berasal dari kata latin septem yang berarti tujuh. Ini karena 

September adalah bulan ketujuh dari kalender Romawi awal hingga akhirnya kita 

gunakan hari ini. 
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10. Oktober 

Oktober merupakan bulan kesepuluh dalam penanggalan Masehi. Oktober 

adalah bulan kedelapan dalam penanggalan Romawi kuno, berasal dari kata Latin 

octo atau delapan. Bangsa Romawi pernah ingin mengubahnya setelah mengubah 

kalender menjadi 12 bulan. Namun, perubahan nama tersebut tidak terwujud karena 

nama kekaisaran yang tepat tidak dapat ditemukan untuk menggantikan Oktober. 

11. November 

November merupakan Bulan kesebelas dalam penanggalan Masehi. Berasal 

dari Bahasa latin yaitu Novem atau Sembilan. Yang dimana merupakan bulan 

kesembilan dalam Kalender Romawi awal. 

12. Desember 

Desember merupakan bulan keduabelas dalam penanggalan Masehi. 

Desember juga sama dengan September, Oktober dan November yang sesuai dengan 

penanggalan Romawi kuno. Desember berasal dari kata latin decem atau sepuluh. 

Desember menurut definisi adalah bulan kesepuluh dari kalender Romawi kuno8 

Ketentuan-ketentuan tarikh Gregorian yaitu sebagai berikut. 

a. awal tahun  

tarikh Gregorian dimulai sejak tahun kelahiran Nabi Isa AS yaitu 1 Januari 

tahun 1 jam 00:00  yaitu pada saat matahari berada pada kulminasi bawah 

b. Tahun Kabisat dan Basitah 

Tahun-tahun yang bukan termasuk tahun abadi baru bisa disebut tahun kabisat 

bila habis dibagi 4. Apabila tidak maka disebut tahun basitah dengan ketentuan satu 

hari kelebihan dalam tahun kabisat dimasukkan dalam bulan Februari. Oleh karena 

itu jumlah hari dalam bulan Februari terkadang 28 hari bila termasuk tahun basithah 

dan 29 hari bila termasuk tahun kabisat. 

 

 

                                                             
8https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-660-sistem-penanggalan-dan-penamaan-hari.html 

(diakses 18 Mei 2023) 

https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-660-sistem-penanggalan-dan-penamaan-hari.html
https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-660-sistem-penanggalan-dan-penamaan-hari.html
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c. Jumlah Hari dalam satu tahun 

Jumlah hari dalam satu tahun untuk tahun kabisat 366 hari dan untuk tahun 

basithah 365 hari. 

d. Jumlah Hari dalam satu bulan 

Jumlah hari dalam satu bulan dapat berubah-ubah antara 31 dan 30 hari 

kecuali bulan Februari. Bulan Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober dan 

Desember jumlah harinya 31 hari, sedangkan untuk bulan April, Juni, September, dan 

Nopember berjumlah 30 hari. Oleh karena dalam tarikh Masehi ini ditetapkan ada 

satu tahun kabisat dalam setiap empat tahun (daur), maka jumlah hari dalam satu 

daurnya adalah 365 hari x 3 ditambah 366 hari= 1461 hari. 

Menurut perhitungan Tarikh Julian bahwa jumlah hari tahun dalam setahun 

adalah sama yaitu 365,25 hari. Agar terjadi pembulatan angka dalam perhitungan 

pada setiap tahunnya, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. pembulatan jumlah hari dalam tahun terjadi pada empat tahun sekali. 

Berdasarkan ketentuan tersebut , maka dinyatakan bahwa masa satu siklus 

atau satu daur untuk tarikh Julian adalah empat tahun. Dalam masa satu siklus 

atau satu daur ,terjadi satu kali tahun kabisat atau tahun panjang dan tiga kali 

tahun basitah atau tahun pendek. Adapun jumlah hari dalam satu tahun kabisat 

atau tahun panjang adalah 366 hari, dimana tahun tersebut bulan februarinya 

berjumlah 29 hari dan jumlah hari dalam tahun basitah atau tahun pendek 

adalah 365 hari, dimana tahun tersebut bulan februarinya berjumlah 28 hari.  

2. untuk menentukan kapan terjadi tahun kabisat atau tahun panjang dan tahun 

basitah atau tahun pendek,maka angka tahun dibagi dengan 4. Jika angka 

tahun habis dibagi 4 maka tahun tersebut dinyatakan sebagai tahun kabisat 

atau tahun panjang dan sebaliknya jika angka tahun tidak habis dibagi 4 maka 

tahun tersebut dinyatakan dengan tahun basitah atau tahun pendek. 

Paus Grogorius pada tahun 1582 M melakukan koreksi terhadap penanggalan 

Julian yaitu pada tanggal 5 Oktober 1582. Dalam penanggalan Julian tanggal 5 

Oktober 1582 dikoreksi oleh Paus Grogorius menjadi tanggal 15 Oktober 1582. 
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Dikarenakan Matahari yang dinyatakan pada tanggal 5 Oktober 1582 menurut 

ketentuan Julian Caesar posisi Matahari yang sesungguhnya berada pada tanggal 15 

Oktober 1582. Sehingga Penangalan Julian dimajukan 10 hari kedepan oleh Paus 

Grogorius. 

Selain mengubah tanggal 15 Oktober 1582. Paus Grogorius juga mengatakan 

bahwa jumlah tahun secara tepat bukanlah 365,5 hari melainkan 365,2425 hari. 

Berdasarkan ketentuan jumlah hari setiap tahun. Sehinga tidak semua angka tahun 

yang habis dibagi empat menjadi tahun kabisat atau tahun panjang. 

Menurut hitungan Paus Grogorius angka-angka yang habis dibagi empat yaitu 

1700,1800 dan 1900 tidak termaksud dalam tahun kabisat atau tahun panjang. 

Dikarenakan ketiga angka tersebut tidak habis jika dibagi 400. Sedangkan untuk 

tahun 200 dan 2400 bisa habis jika diagi 400. Sehingga kedua tahun tersebut 

merupakan tahun kabisat atau tahun panjang. Dalam ketentuan Paus Grogorius masa 

siklus atau masa daur tarikh Grogorian ada dua macam, yaitu daur kecil yang 

bermasa 4 tahun atau 1461 hari dan daur besar yang bermasa 400 tahun atau 146.097 

hari.  

Fungsi daur kecil digunakan untuk menentukan tahun kabisat atau tahun 

panjang dan basitah bagi tahun-tahun dua angka terakhirnya atau lebih dari dua angka 

terakhirnya bukan angka nol.sedangkan angka tahun yang dua atau lebih dari angka 

terakhirnya adalah nol, maka tahun tersebut termaksud kabisat atau basitah daur 

besar. 

Menurut ketentuan tarikh Grogorian diatas, maka jumlah koreksi Paus 

Grogorius terhadap tarikh Julian yang terjadi sebelum tahun 2160 berjumlah 13 hari 

yang dimana koreksi itu berasal dari dua hal yaitu : 

1. perubahan yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 1582 menjadi tanggal 15 

Oktober 1582 yaitu perubahannya sebanyak 10 hari. 

2. tahun-tahun 1700,1800,1900 yang menurut tarikh Julian dinyatakan sebagai 

tahun-tahun basitah atau tahun pendek yang dalam ketentuan ini dikoreksi 

sebanyak 3 hari. Sehingga jumlah koreksi Paus Grogorius berjumlah 13 hari.   
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Tabel 4. 3 Jumlah Hari untuk Bulan dalam Penanggalan 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 4.4 Jumlah Hari dihitung mulai dari Januari sampai dengan Februari dalam 

Penanggalan 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 
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9 September 273 hari 274 hari 

10 Oktober 304 hari 305 hari 

11 November 334 hari 335 hari 

12 Desember 365 hari 366 hari 

 

Perhitungan nama hari dalam Penanggalan Masehi untuk mengetahui nama 

hari pada tanggal,bulan maupun tahun Masehi. Hal yang paling utama didahulukan 

yaitu seluruh jumlah hari dimulai dari tanggal 1-1-1 Masehi sampai dengan 

tanggal,bulan maupun tahun Masehi tertentu. Dalam melakukan penjumlahan, harus 

diperhatikan koreksi Paus Grogorian berjumlah 13 hari. Setelah itu dilakukan,jumlah 

hari yang dikoreksi itu dibagi 7,karena tiap pekan berjumlah 7 hari. Kemudian hasil 

baginya misalnya bersisa 1 hari,2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari dan 0 hari. Apabila 

tersisa 0 hari maka itu sama dengan tersisa 7 hari. Dan hasil bagi tersebut dilakukan 

penetapan nama hari, yang dihitung mulai dari hari sabtu, bila hasil bagi bersisa 1 

hari maka hari yang dicari adalah hari Sabtu.   

 

B. Uji Keakuratan Sistem Penanggalan Istirhamiah 

Penanggalan istirhamiah memiliki panjang tahun yaitu 365,2425 hari atau 365 

hari 5 jam 49 menit 2 detik yang mengikuti Penanggalan Masehi. Dengan 

menggunakan peredaran Bumi mengelilingi Matahari (Solar System) Penanggalan 

Istirhamiah dan Penanggalan Masehi terdapat perbedaan dalam beberapa hal yaitu 

sebagai berikut : 

1. Penentuan Tahun Kabisat 

Penentuan tahun Kabisat dalam Penanggalan Istirhamiah mengikuti tahun-

tahun Kabisat dalam Penanggalan Masehi. Misalnya pada tahun 2000 Masehi dengan 

tahun 3 Istirhamiah merupakan tahun Kabisat. Dalam penanggalan istirhamiah 

penentuan Tahun kabisat yaitu bukan tahun yang habis dibagi 4 melainkan tahun 
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yang tidak habis dibagi 100, dan tahun yang habis dibagi 400. Dan pada setiap tahun 

yang dibagi 4 dan dibagi 3 merupakan tahun Kabisat dalam Penanggalan Istirhamiah.  

Menurut hitungan Paus Grogorius angka-angka yang habis dibagi empat yaitu 

1700,1800 dan 1900 tidak termaksud dalam tahun kabisat atau tahun panjang. 

Dikarenakan ketiga angka tersebut tidak habis jika dibagi 400. Sedangkan untuk 

tahun 2000 dan 2400 bisa habis jika dibagi 400. Sehingga kedua tahun tersebut 

merupakan tahun kabisat atau tahun panjang.  

Penentuan tahun Kabisat dalam Penanggalan Istirhamiah terdapat perbedaan 

karena sisa jumlah rata-rata dalam satu tahun Penanggalan Istirhamiah jika dihitung 

dar tahun 1 sampai tahun 3 atau pada tahun 1998 sampai pada tahun 2000 belum 

mencapai satu hari yakni 5 jam 49 menit 12 detik x 3 tahun = 17 jam 27 menit 36 

detik. Sehingga dibulatkan menjadi satu hari, maka tahun Kabisat dalam Penanggalan  

istirhamiah bukan pada tahun ke-3 Istirhamiah, tetapi  pada tahun ke-4 Istirhamiah 

atau tahun 2001. Sehinga terdapat selisih satu tahun antara Penanggalan Masehi dan 

Ppenanggalan Istirhamiah dalam menentukan tahun Kabisat. 

Penentuan tahun Kabisat dalam Penanggalan Istirhamiah yaitu dengan habis 

dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 contohnya tahun 1976 dan tahun 2464 dan jika 

tahun habis dibagi 100 tetapi tidak habis dibagi 400 bukan termaksud tahun Kabisat 

contohnya 1300 dan 1500. Yang termaksud tahun Kabisat yang habis dibagi 400 

contohnya 400,800 dan 1200.  

2. Penentuan tanggal permulaan hari Penanggalan Istirhamiah  

 Penanggalan Istirhamiah dimulai pada hari Selasa, 12 Mei 1998 pada pukul 

00:00 WIB dikarenakan 12 Mei merupakan tanggal kelahiran KH. Abdurrahim 

Radjiun dan tahun 1998 merupakan tahun disusun Selawat Istirhamiah sehinnga 

penetapan tanggal 1 dalam Penanggalan Istirhamiah bukan pada bulan Rahmani 

tetapi pada Bulan Miladi yang jatuh pada hari Selasa, sehingga dalam hal ini 

Penangalan Istirhamiah disesuaikan dengan Penanggalan yang ada. 
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Tabel 4.5 Jumlah Hari Bulan-Bulan Istirhamiah 

NO Nama Bulan Jumlah Hari Basitah Kabisat 

1 Miladi 31 Hari 31 hari 31 hari 

2 Albaits 30 Hari 61 hari 61 hari 

3 Ashfiya 31 Hari 92 hari 92 hari 

4 Najmi 31 Hari 123 hari 123 hari 

5 Shalli 30 Hari 153 hari 153 hari 

6 Sallim 31 Hari 184 hari 184 hari 

7 Baarik 30 Hari 214 hari 214 hari 

8 Samandi 31 Hari 245 hari 245 hari 

9 Rahmani 31 Hari 276 hari 276 hari 

10 Rahimi 28/29 Hari 304 hari 305 hari 

11 Miratsi 3 Hari 335 hari 336 hari 

12 Turatsi 30 Hari 365 hari 366 hari 

 

Penanggalan Masehi dimuali pada 1 Januari tahun 1 jam 00:00  yaitu pada 

saat matahari berada pada kulminasi bawah. Walaupun tahun Masehi sebagai tahun 

yang permulaannya berdasarkan tahun kelahiran Nabi Isa AS.akan tetapi kelahiran 

Nabi Isa AS.  Menurut berbagai kalangan peneliti sejarah, bahwa kelahiran Nabi Isa 

AS tidak terjadi pada tanggal 1 Januari 1 M. tanggal kelahiran Nabi Isa AS. Sampai 

saat ini belum ada peneliti dan para ahli yang sepakat dan untuk menetapkan tahun 

kelahiran Nabi Isa AS. Itu tidak mudah untuk menetapkannya secara pasti.  
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+ 

Tabel 4.6 Jumlah Hari Bulan-Bulan Masehi 

NO Nama Bulan Jumlah Hari Basitah Kabisat 

1 Januari  31 hari 31 hari 31 hari 

2 Februari  28/29 hari 59 hari 60 hari 

3 Maret 31 hari 90 hari 91 hari 

4 April  30 hari 120 hari 121 hari 

5 Mei 31 hari 151 hari 152 hari 

6 Juni  30 hari 181 hari 182 hari 

7 Juli  31 hari 212 hari 213 hari 

8 Agustus  31 hari 243 hari 244 hari 

9 September 30 hari 273 hari 274 hari 

10 Oktober 31 hari 304 hari 305 hari 

11 November 30 hari 224 hari 225 hari 

12 Desember 31 hari 365 hari 366 hari 

 

 

3. Konversi Penangalan Istirhamiah dan Penanggalan Masehi 

a. Tanggal 02 Oktober 2019 itu bertepatan dengan tanggal, bulan dan tahun 

berapa dalam Penanggalan Istirhamiah 

Uraiannya: 2018 tahun + 09 bulan + 2 hari 

2018

4
× 1 𝑑𝑎𝑢𝑟 = 504 𝑑𝑎𝑢𝑟 + 2 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛                                                                

504 daur x 1461 hari   = 736.344 hari 

2 tahun x 365 hari   =     730 hari 

          737.074 hari 
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+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

09 bulan (basitah)   =         273 hari 

                                                                       737.347 hari 

2  hari     =             2 hari 

                                                                       737.349 hari 

Koreksi P.Grogorius   =  13 hari 

                                                                       737.382 hari 

Selisah 1 Januari dan 1 Miladi =  729.522 hari 

     7.859  hari 

Memindahkan ke tahun Istirhamiah  

7.859

1461
× 1 𝑑𝑎𝑢𝑟 = 5 𝑑𝑎𝑢𝑟 + 554 ℎ𝑎𝑟𝑖    

5 𝑑𝑎𝑢𝑟 × 4 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛              =   20 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛                                                         

      
554

365
 × 1 tahun    =     1 tahun + 189 hari 

                                                                21 tahun + 189 hari 

    Sallim   =          184 hari 

                                                               21 tahun + 5 hari 

 Penentuan Hari  

7.859

7
× 1 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑛 = 1.122 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑛 + 5 ℎ𝑎𝑟𝑖                                                             

Dihitung Mulai Hari Sabtu,  +5 Hari jatuh pada Hari Rabu 

jadi Tanggal 2 Oktober 2019 bertepatan dengan Tanggal 5 Shalli  22   jatuh 

pada Hari Rabu 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

b. Tanggal 05 Shalli 22 itu bertepatan dengan tanggal, bulan dan tahun berapa 

dalam Penanggalan Masehi 

Uraiannya: 21 tahun + 04 bulan + 5 hari 

21

4
× 1 𝑑𝑎𝑢𝑟 = 5 𝑑𝑎𝑢𝑟 + 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛                                                                         

5 daur x 1461 hari   =     7.305 hari 

1 tahun x 365 hari   =       365 hari 

             7.670 hari 

04 bulan (basitah)   =       123 hari 

                                                                          7.793 hari 

5  hari     =           5 hari 

                                                                          7.798 hari 

Koreksi P.Grogorius   =          13 hari 

                                                                           7.811 hari 

Selisah 1 Januari dan 1 Miladi =  729.522 hari 

     737.333 hari 

Memindahkan ke tahun Istirhamiah  

737.333

1461
× 1 𝑑𝑎𝑢𝑟 = 504 𝑑𝑎𝑢𝑟 + 980 ℎ𝑎𝑟𝑖                                                 

504 𝑑𝑎𝑢𝑟 × 4 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛              =   2016 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛                                                     

       
980

365
 × 1 tahun    =       2 tahun + 250 hari 

                                                             2018 tahun + 250 hari 

    Agustus   =            243 hari 

                                                               2018 tahun + 5 hari 
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 Penentuan Hari  

737.333

7
× 1 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑛 = 10.533 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑛 + 2 ℎ𝑎𝑟𝑖                                                           

Dihitung Mulai Hari Selasa,  +2 Hari jatuh pada Hari Rabu 

jadi Tanggal 5 Shalli 22 bertepatan dengan Tanggal 2 Oktober 2019 jatuh pada Hari 

Rabu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Dengan memperhatikan Rumusan Masalah yang diangkat pada Judul  Studi 

Komparatif Sistem Penanggalan Istirhamiah dan Sistem Penanggalan, setelah 

melakakukan Peneliti melakukan penelitian, maka peneliti menyimpulkan :  

1.Sistem Penanggalan Istirhamiah dan Sistem Penanggalan Masehi 

a. Perbedaan nama-nama Bulan 

Penanggalan Istirhamiah dan Penanggalan Masehi terdapat beberapa 

Perbedaan. yang Pertama, perbedaan pada nama-nama Bulan. Nama Bulan pada 

Penanggalan Istirhamiah yaitu : Miladi, Albaits, Ashifa, Najmi, Shalli, Sallim, 

Baarik, Samandi, Rahmani, Rahimi, Miratsi, dan Turatsi sedangkan pada 

Penanggalan Masehi yaitu : Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 

September, Oktober, November, dan Desember.  

b. Perbedaan Penentuan Tahun Kabisat 

Perbedaan yang kedua penentuan Tahun Kabisat Dalam penanggalan 

istirhamiah penentuan Tahun kabisat yaitu bukan tahun yang habis dibagi 4 

melainkan tahun yang tidak habis dibagi 100, dan tahun yang habis dibagi 400. Dan 

pada setiap tahun yang dibagi 4 dan dibagi 3 merupakan tahun Kabisat dalam 

Penanggalan Istirhamiah. Sedangkan dalam Penanggalan Masehi angka-angka yang 

habis dibagi empat yaitu 1700,1800 dan 1900 tidak termaksud dalam tahun kabisat 

atau tahun panjang. Dikarenakan ketiga angka tersebut tidak habis jika dibagi 400. 

Sedangkan untuk tahun 2000 dan 2400 bisa habis jika dibagi 400. Sehingga kedua 

tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau tahun panjang. 
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c. Penentuan tanggal permulaan tahun 

Perbedaan yang ketiga penentuan tanggal permulaan Penanggalan Istirhamiah 

dan Penanggalan Masehi. Penanggalan Istirhamiah dimulai pada hari Selasa, 12 Mei 

1998 pada pukul 00:00 WIB dikarenakan 12 Mei merupakan tanggal kelahiran KH. 

Abdurrahim Radjiun dan tahun 1998 merupakan tahun disusun Selawat Istirhamiah 

sehinnga penetapan tanggal 1 dalam Penanggalan Istirhamiah bukan pada bulan 

Rahmani tetapi pada Bulan Miladi yang jatuh pada hari Selasa. Sedangkan 

Penanggalan Masehi dimuali pada 1 Januari tahun 1 jam 00:00  yaitu pada saat 

matahari berada pada kulminasi bawah. Walaupun tahun Masehi sebagai tahun yang 

permulaannya berdasarkan tahun kelahiran Nabi Isa AS.akan tetapi kelahiran Nabi 

Isa AS.  Menurut berbagai kalangan peneliti sejarah, bahwa kelahiran Nabi Isa AS 

tidak terjadi pada tanggal 1 Januari 1 M. dan penetapan hari dimulai hari Sabtu. 

2. Konversi Penanggalan Istirhamiah dan Penanggalan Masehi 

a. Konversi Penanggalan Masehi ke Penanggalan Istirhamiah 

Tanggal 2 Oktober 2019 bertepatan dengan Tanggal 5 Shalli  22 jatuh pada 

Hari Rabu dikarenakan sisa jumlah hari Dihitung mulai Hari Sabtu,  jadi +5 Hari 

jatuh pada Hari Rabu. 

b. Konversi Penanggalan Istirhamiah ke Penanggalan Masehi 

  Tanggal 5 Shalli 22 bertepatan dengan Tanggal 2 Oktober 2019 jatuh pada 

Hari Rabu dikarenakan sisa jumlah hari dihitung Mulai Hari Selasa, jadi +2 Hari 

jatuh pada Hari Rabu. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan kepada pemerintah atau tokoh-tokoh agama dapat memperluas 

wawasan yang sudah mengetahui ataupun belum mengetahui tentang 

penanggalan Istirhamiah dan Penanggalan Masehi serta Penanggalan 

tersendiri yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengetahui 

keakuratan penanggalan secara tepat dan benar. 

2. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan 

keilmuan tentang Ilmu Falak khususnya tentang Penanggalan Istirhamiah dan 

Penanggalan Masehi yang berdasarkan peredaran Matahari. 
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