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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

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

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

tanda apostrof (’). 



 

 
 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اَ 

َ
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى َ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

و َ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

فََ  ي 
 
 kaifa : ك

لََ  و 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

|َ...َََى  ...َََاَ
fatḥahَdan alif atau 

yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ ī ـــــ ـى
i dan garis di 

atas 



 

 
 

و ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

َ
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمََ

لََ  ي   qīla : ق 

َ
ُ
ت  yamūtu : يَمُو 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َ
ُ
ة
َ
ض َََُرَو  ال 

َ
ف
 
ط
َ
الأ  : rauḍah al-aṭfāl 

َ
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
ََُا

ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
ا  : al-madīnah al-fāḍilah 

َ
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
 al-ḥikmah : ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ـَ َّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َ
 
نا  rabbanā : رَبَّ

َ
 
نا ي  جَّ

َ
 najjainā : ن



 

 
 

َ
 
حَق

ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و َ
ُ
د
َ
 aduwwun‘ : ع

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّــــ ـى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 َ
ل 
َ
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع

 َ
رَب 
َ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال  

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَُ م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

َ
ُ
ة
 
ل زَ
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

َ
ُ
د
َ
ب لا
ْ
ل
 
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 



 

 
 

َ
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

َ
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ءَ  ي 
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (َُالل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

نَُ ي  اللَ َد   dīnullāh   َالل    billāh ب 

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

م َ
ُ
َ َه ي  

مَةَ َف 
اللَ َرَح    = hum fī raḥmatillāh 

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 Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  



 

 
 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Fitri Andriani 

Nim : 10900120090 

Judul : Eksplorasi Perkembangan  Perumusan Kalender Hijriah Global 
(Studi Pemikiran Muh Rasywan Syarif dalam buku Perkembangan 
Perumusan Kalender Islam Internasional) 

 Penelitian ini membahas tentang Eksplorasi perkembangan perumusan 
kalender Hijriah global (dalam buku perkembangan perumusan kalender 
Islam Internasional). Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
Eksplorasi Perkembangan Perumusan Kalender Hijriah Global Studi 
Pemikiran Rasywan Syarif dalam Buku Perkembangan Perumusan Kalender 
Islam Internasional. Dari pokok permasalahan tersebut kemudian diuraikan 
dalam beberapa sub masalah yaitu Pertama, Bagaimana Historisasi 
Perumusan Kalender Hijriah?. Kedua, Bagaimana Perumusan Kalender Hijriah 
Global menjadi Unifikasi kalender Islam Internasional?. Ketiga, Bagaimana 
pemikiran Muh Rasywan Syarif terkait Kalender Hijriah Global dalam buku 
perkembangan perumusan kalender Islam Internasional? 

 Penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (Library Research) 
memaparkan secara normatif, sistematif, teratur dan akurat kepada objek 
yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu 
pendekatan Syari’i dan Pendekatan astronomi. Adapun Sumber data yag 
digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data 
sekunder.  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa. Pertama, Historisasi 
Perumusan Kalender Hijriah Kalender Hijriah dalam Islam didasarkan pada 
Al-Qur’an dan hadis untuk menentukan bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, 
Syawal, dan Zulhijjah dengan cara mengamati hilal. Penentuan awal bulan 
didasarkan pada dua kriteria utama: wujudul hilal, yang menilai konjungsi dan 
ketinggian bulan, serta imkan rukyat MABIMS, yang telah diperbarui sejak 
2022 untuk meningkatkan ketepatan penentuan bulan. Kedua, Perumusan 
Kalender Hijriah Global menjadi Unifikasi kalender Islam Internasional, 
Kalender Masehi mengalami reformasi utama pada tahun 325 M, termasuk 
perubahan tanggal vernal equinox, dan stabilitasnya tercapai dalam 19 abad. 
Sebaliknya, kalender Hijriah, yang berusia sekitar 14 abad dan memiliki siklus 
bulan 29-30 hari dengan total 354 hari setahun, lebih pendek 11 hari 
dibandingkan kalender solar. Akibatnya, kalender Hijriah diperkirakan akan 
menyamai kalender Masehi pada tahun 20526. Ketiga, Pemikiran Muh 
Rasywan Syarif terkait Kalender Hijriah Global dalam buku “perkembangan 
perumusan kalender Islam Internasional”, Muh Rasywan Syarif menjelaskan 



 

 
 

tantangan besar dalam menyelaraskan kalender Islam secara global dan 
menekankan perlunya kesepakatan internasional untuk menentukan awal 
bulan Hijriah. Dengan adanya penelitian Kalender Hijriah Global akan 
menyelaraskan tanggaltanggal penting seperti Ramadan dan Idul Fitri di 
seluruh dunia, mengurangi perbedaan akibat metode pengamatan yang 
berbeda. Ini akan memperbaiki keseragaman ibadah dan memperkuat 
hubungan antar negara Muslim. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah Dengan adanya penelitian kalender 
Hijriah Global, Penelitian kalender Hijriah Global berpotensi mempermudah 
koordinasi antar negara Muslim, memungkinkan penetapan hari-hari penting 
secara serentak dan mengurangi perbedaan tanggal. Selain meningkatkan 
keteraturan dalam ibadah, inisiatif ini juga memperkuat kerjasama 
internasional dan hubungan antar negara Muslim.     

Kata Kunci:  Eksplorasi, Perkembangan, Kalender Hijriah Global
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak awal peradaban, manusia telah menyadari pentingnya memiliki 

sistem pembagian waktu yang teratur untuk mengatur kehidupan sehari-hari 

mereka. Sistem kalender atau penanggalan membantu manusia untuk 

mengatur waktu seperti bercocok tanam, merayakan festival keagamaan, 

menetukan waktu untuk berdagang dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. 

Kehidupan manusia sangat terkait erat dengan waktu dan musim, sehingga 

memiliki sistem kalender yang akurat.1 

Kalender Hijriah sudah menjadi kebutuhan untuk menentukan waktu 

ibadah tahunan, seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, puasa Ramadhan sebagai 

umat Islam di seluruh dunia akan serentak melaksanakan ibadah pada bulan 

tertentu, akan tetapi telah banyak terjadi perbedaan pendapat di seluruh 

dunia dalam menentukan awal bulan Hijriah, sehingga menimbulkan polemik 

di tengah umat Islam yang berujung perpecahan umat Islam dalam hal 

peribadatan. Di Indonesia sendiri perbedaan-perbedaan dalam menentukan 

awal bulan Hijriah oleh masing-masing omnas Islam, terutama 2 ormas Islam 

yang paling berpengaruh, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

Perbedaan yang paling signifikan terdapat dalam pemahaman mengenai hisab 

                                                             
1Arbisora Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih,” Al-Marshad: 

Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 3, no. 2 (2017): 1–17, https://doi.org 
/10.30596/jam.v3i2.1524.h.1. 



 

 
 

rukyat, yang mana Nahdatul Ulama disimbolkan sebagai mazhab hisab 

(wujudul hilal). Tidak hanya perbedaan dalam hasil penetapan awal dan akhir 

bulan dalam melaksanakan peribadatan Islam, khususnya peribadatan 

tahunan.2 

Temu pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam tahun 

2008 di Maroko yang diselenggarakan oleh ISESCO (Islamic Educational, 

Scientific, and Cultural Organization (sebuah badan OKI), pertemuan pakar 

tersebut menyoroti tantangan dalam upaya untuk menciptakan kalender 

Islam yang unifikatif. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah 

menggunakan hisab, yaitu metode perhhitungan astronomi untuk 

menentukan waktu-waktu penting dalam agama Islam, seperti awal bulan 

Hijriah. Hisab memungkinkan untuk menghitung secara akurat peristiwa-

peristiwa astronomi yang terkait dengan penentuan kalender Islam, seperti 

diawal bulan baru (hilal). Dengan demikian hisab dapat membantu 

menciptakan kalender Islam yang berlaku secara universal untuk semua umat 

Islam diseluruh dunia. Walaupun hisab adalah metode yang mungkin 

menciptakan kalender Islam unifikatif, tetap saja ada perbedaan pendapat 

diantara para ulama dan ahli astronomi Islam tentang implementasi dan 

detail-detail teknis yang terkait. Ini termasuk perbedaan pendapat dalam hal 

menentukan awal bulan baru dimulai. Meskipun pendekatan hisab diusulkan 

                                                             
2Amirah Himayah Husna, “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif 

Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama,” AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi 4, no. 1 
(2022): 1–19, https://doi.org/10.20414/afaq.v4i1.4169. 



 

 
 

sebagai cara untuk mencapai kalender Islam unifikatif, masih ada tantangan 

praktis dan teologis yang perlu diatasi sebelum implementasinya menjadi 

mungkin secara luas.3 

Kalender Islam atau Hijriah termasuk kategoristik kalender agama 

yang dimana perumusannya diatur dalam Al-Qur’an surah At -Taubah ayat 36 

dan hadis Nabi Muhammad saw tentang melihat hilal untuk penuntun awal 

bulannya. Kemudian kalender Islam lebih populer dikenal sebagai kalender 

Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. 

Kalender juga berkaitan erat dengan peradaban manusia yang hingga 

saat ini masih menjadi perhatian besar karena peran penting dalam setiap 

aktivitas manusia sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai makhluk 

sosial.4 Kalender Hijriah ini tidak sekedar diberlakukan sebagai kalender 

tetapi juga kalender Hijriah dijadikan sebagai kalender umum (Civil Calender) 

yang dipergunakan dalam menentukan berbagai persoalan kehidupan umat 

Islam.5 

Sebelum kedatangan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, 

masyarakat Arab memakai kalender lunisolar, yaitu kalender lunar (bulan)  

                                                             
3Arbisora Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih,” Al-Marshad: 

Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 3, no. 2 (2017): 1–17,https://doi.org/10 
.30596/jam.v3i2.1524. h.2. 

4Husna, “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah Dan 
Nahdlatul Ulama.”h.3.  

5Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional 
(Yogyakarta: Deepublish, 2019).h.135. 



 

 
 

yang disesuaikan dengan matahari.6 Khalifah Umar bin Khattab bersama para 

sahabatnya bermusyawarah untuk menetapkan kalender Islam dan 

bermunculan masukan atau pendapat tentang permulaan kalender Islam.7 

Satu Muharram pada waktu itu bertepatan pada hari kamis, tanggal 15 Juli 622 

M. Ketentuan ini menurut pendapat Jumhur Ulama ahli hisab, sebab mukuts 

hilal pada hari rabu petang sewaktu matahari terbenam sudah mencapai 5057’, 

adapula pendapat lain, bahkan pendapat inilah yang dijadikan pegangan bagi 

umum bahwa 1 Muharram permulaan tahun Hijriah bertepatan dengan hari 

Jumat Legi tanggal 16 Juli 622 M.8 

Kalender Hijriah ini tidak sekedar diberlakukan sebagai kalender tetapi 

juga kalender Hijriah dijadikan sebagai kalender umum (Civil Calender) yang 

dipergunakan dalam menentukan berbagai persoalan kehidupan umat Islam.9 

Penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia sampai saat ini masih terjadi 

perbedaan, terutama untuk penetapan puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul 

Adha. Perbedaan ini terjadi karena belum ada kesepakatan dan kesepahaman 

terhadap kriteria visibilitas hilal. Pemerintahan (Kementrian Agama) 

berupaya dengan berbagai cara untuk mencari titik temu melalui seminar, 

                                                             
6M Ma’rifat Iman, “Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global,” Misykat Al-Anwar 27, no. 

1 (2016): 73–94.h.5. 
7Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional 

(Yogyakarta: Deepublish, 2019).h.133. 
8Iman, “Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global.”h.5. 
9Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional 

(Yogyakarta: Deepublish, 2019).Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam 
Internasional.h.135. 



 

 
 

lokakarya, pelatihan, dan pertemuan, baik di dalam negeri maupun luar 

negeri.10 

Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang berlangsung di kota Makassar 

menyoroti pentingnya penyatuan kalender Islam secara Internasional. Mereka 

mengakui bahwa perbedaan antara negara dan golongan sering kali 

menyebabkan perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri, 

dan Idul Adha. Dengan demikian, Muhammadiyah mengusulkan upaya untuk 

menyatukan kalender Hijriah secara global, dengan harapan memberikan 

kepastian dan menjadikannya sebagai referensi kalender. Dalam konteks 

modern, hal ini juga mencerminkan pentingnya memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk tujuan tersebut. Muhammadiyah mengakui 

bahwa dengan adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, 

penyatuan kalender dapat menjadi lebih mungkin dan dapat dilakukan dengan 

lebih efektif. Ini menunjukkan sikap progresif Muhammadiyah dalam 

menghadapi isu-isu keagamaan dengan menggabungkan aspek tradisonal dan 

modern.11 

Gagasan untuk mewujudkan unifikasi tanggal Hijriah, di mana setiap 

setiap hari memiliki tanggal yang sama diseluruh dunia, telah muncul sejak 

                                                             

10Ahmad Fadholi, “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah 
Menurut Ahli Falak Di Indonesia,” Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan 5, no. 
1 (2019): 101–14, https://doi.org/10.32923/edugama.v5i1.961. 

11Muhamad Rofiq Muzakkir, “Landasan Fikih Dan Syariat Kalender Hijriah Global,” 
Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam 13, no. 1 (2016): 47–65.  



 

 
 

dasawarsa ke-4 abad lalu. Salah satu tokoh yang memperjuangkannya adalah 

Ahmad Muhammad Syakir, seorang ahli hadis Mesir terkenal pada tahun 1939. 

Dalam bukunya yang berjudul “Awa’il asy-Syuhur al- A’rabiyyah” (awal bulan 

Arab) ia mengatakan bahwa “awal bulan kamariah diseluruh dunia harus jatuh 

pada hari yang sama dan itulah kebenaran yang tidak diragukan lagi”. 

Pemikiran untuk menyatukan sistem tata waktu Islam terus berkembang dan 

mencapai titik puncaknya pada seminar Internasional Penyatuan Kalender 

Hijriah “Uluslarasi Hijri’ Takvim Birligi Kongresi International Hijri Calender 

Unity Congres” ini menunjukkan upaya dari para pemikir Muslim untuk 

mencapai keseragaman dalam penentuan awal bulan Kamariah dan tanggal 

Hijriah diseluruh dunia, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah 

mereka dengan keseragaman yang diinginkan.12 

Upaya-upaya internasional untuk melakukan penyatuan kalender 

hijriah telah mulai dilakukan sejak lebih dari 30 tahun lalu dan telah diadakan 

berbagai pertemuan internasional di berbagai pertemuan internasional di 

berbagai belahan dunia islam. Salah satu pertemuan internasional yang baru 

saja dilakukan adalah sebuah muktamar bertaraf internasional di kota 

Istanbul, Turki, bertitel “Mu’tamar Tauhid at-Taqwin al-Hijry ad-

Dauly”(Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah Internasional)13 

                                                             
12Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016" Tinjauan Usul 

Fikih",” Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam 13, no. 2 (2016): 99–124. 

13Arbisora Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih,” Al-Marshad: 
Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 3, no. 2 (2017): 1–17,https://doi.org/10 
.30596/jam.v3i2.1524. h.3. 



 

 
 

Perkembangan selanjutnya setelah diberlakukannya kalender bulan 

pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem perhitungan kalender Hijriah 

dari mulai hisab urfi ini mengalami beberapa perkembangan sesuai dengan 

keilmuan dan teknologi yang ada pada zamannya. Parameter kalender Hijriah 

bergantung pada beragam kriterianya, baik itu wujudul hilal maupun imkanur 

rukyat (dengan variasi visibilitas hilal yang berbeda-beda) dan kriteria 

lainnya. Bahkan di negara Indonesia masih menjadi persoalan khususnya 

menjelang puasa Ramadan, salat Idul Fitri, zakat Fitrah maupun ibadah haji 

dan salat sunnah Idul Adha.14 

Kalender yang digunakan umat manusia hingga saat ini terdiri 3 sistem 

diantaranya sistem syamsiah (solar system), sistem kamariyah (lunar system), 

dan sistem kamariyah syamsiah (luni solar system). Begitupun di negara 

bagian Eropa, Muktamar penyatuan kalener Hijriah Internasional diadakan di 

Turki pada tahun 1978 dan mengeluarkan keputusan kriteria imkanurrukyah 

dengan ketinggian hilal 50 diatas ufuk dan jarak bulan-matahari 80. Kemudian 

dilanjutkan dengan pertemuan dalam pembahasan yang sama negara Brunei 

Darussalam tahun 1989 terkait dibidang hisab rukyat dan juga konferensi 

Internasional tentang kalender Islam internasional di Malaysia pada tahun 

1991.15  

                                                             
14A Budiwati, “Formulasi Kalender Hijriah Dalam Pendekatan Historis-Astronomis,” 

Eprints.Walisongo.Ac.Id, 2019, http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12113/.h.39.  

15Brent L Iverson and Peter B Dervan, ILMU FALAK MENYONGSON ZAMAN MENJANA 
TAMADUN Prosiding Persidangan Antarabangsa Falak Di Dunia Islam (Malaysia: Deepublish, 
2016), http://www.falaksyari.org.h.9.  



 

 
 

 Studi pemikiran Muh Rasywan Syarif dalam karyanya “Perkembangan 

Perumusan Kalender Hijriah Internasional” menjadi topik menarik dalam 

mengkaji kalender Islam Internasional (Global). Dalam karyanya tersebut 

membahas berbagai aspek yang terkait dengan upaya untuk menyatukan 

kalender Islam secara Global, termasuk tantangan, manfaat, dan implementasi. 

Oleh karena itu, peneliti ingin membahas mengenai “Eksplorasi 

Perkembangan Perumusan Kalender Hijriah Global (Studi Pemikiran Muh 

Rasywan Syarif dalam Buku Perkembangan Perumusan Kalender Islam 

Internasional)”.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksplorasi Perkembangan Perumusan 

Kalender Hijriah Global Studi Pemikiran Rasywan Syarif dalam Buku 

Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional. Dari pokok 

permasalahan tersebut kemudian diuraikan dalam beberapa sub masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana Historisasi Perumusan Kalender Hijriah? 

2. Bagaimana Perumusan Kalender Hijriah Global menjadi Unifikasi kalender 

Islam Internasional? 

3. Bagaimana pemikiran Muh Rasywan Syarif terkait Kalender Hijriah Global 

dalam buku perkembangan perumusan kalender Islam Internasional? 



 

 
 

C. Pengertian Judul 

 Untuk memperjelas fokus penelitian yang terdapat dalam judul penelitian 

ini maka perlu dikemukakan deskripsi fokus pembahasan agar para pembaca 

tidak keliru memahaminya. 

1. Eksplorasi Perkembangan 

 Eksplorasi adalah penjelajahan atau penyelidikan yang bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam pada sejarah, peristiwa, 

gagasan atau fenomena. Sedangkan Perkembangan adalah proses di mana 

sesuatu mengalami perubahan atau pertumbuhan dari suatu keadaan menjadi 

keadaan yang lain.  Jadi eksplorasi perkembangan adalah suatu proses di mana 

seseorang atau kelompok melakukan penyelidikan, penelaahan, dan 

percobaan secara mendalam untuk memahami atau mengindentifikasi 

berbagai aspek dari pertumbuhan atau perubahan dalam suatu bidang atau 

individu. Eksplorasi perkembangan sering dilakukan untuk memahami pola-

pola pertumbuhan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan. 

2. Perumusan Kalender Hijriah Global 

Perumusan Kalender Islam global bertujuan untuk menciptakan sistem 

penanggalan yang seragam di seluruh dunia, mencakup berbagai wilayah dan 

benua. Dengan metode ilmiah dan astronomi, kalender ini bertujuan 

menyatukan penetapan hari-hari penting seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul 



 

 
 

Adha secara bersamaan di seluruh negara Muslim. Kalender ini terbagi 

menjadi dua jenis: kalender global tunggal, yang menggunakan satu hari dan 

satu tanggal di seluruh dunia, dan kalender global zonal. Kalender tunggal 

disepakati dalam pertemuan di Istanbul tahun 2016.16 

3. Perkembangan Perumusan Kalender Hijriah Global 

 Perkembangan perumusan kalender Hijriah Global adalah merujuk pada 

proses dan upaya untuk menciptakan sistem kalender Islam yang konsisten 

dan seragam diseluruh dunia. Ini melibatkan penggunaan metode ilmiah dan 

astronomi untuk mengatasi perbedaan penetapan tanggal yang muncul akibat 

variasi dalam pengamatan hilal diberbagai negara. 

4. Muh Rasywan Syarif 

Muh Rasywan Syarif adalah seorang akademisi yang dikenal karena 

kontribusinya dalam studi kalender Hijriah dan penanggalan Islam global. Ia 

terlibat dalam pengembangan dan perumusan sistem kalender Islam yang 

seragam secara internasional. Karyanya sering berfokus pada penerapan 

metode ilmiah dan astronomi untuk mengurangi perbedaan dalam penetapan 

tanggal penting dalam kalender Hijriah, seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul 

Adha, dan untuk meningkatkan koordinasi antar negara Muslim di seluruh 

dunia. 

                                                             
16Syamsul Anwar, “RUKYAT, IMKANU RUKYAT, KALENDER HIJRIAH GLOBAL, DAN 

MAQASAID SYARIAH.”h.4. 



 

 
 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan infromasi dan data dari 

penulis-penulis sebelumnya agar membantu peneliti atau penulis untuk 

membatasi bidang kajian, menghindari duplikasi, atau plagiarisme dari 

penelitian sebelumnya. Maka diperlukan banyak referensi dan literatur untuk 

membahas penelitian ini. Penulis menemukan penulisan yang memiliki 

hubungan dengan judul penelitian. Adapun buku, jurnal, dan skripsi yang 

dianggap relevan dengan judul penelitian ini antara lain: 

 Ahmad Zarkasih,Lc dalam jurnalnya yang berjudul “Sejarah Pembentukan 

Kalender Hijriah” jurnal ini berisi tentang sejarah pembentukan kalender 

Hijriah  

 Muh Rasywan Syarif, dalam bukunya yang berjudul “Perkembangan 

Perumusan Kalender Islam Internasional”, tahun 2019 dalam buku ini pada bab 

II membahas tentang “Perkembangan Perumusan Kalender Islam 

Internasional”  

Ibnor Azli Ibrahim dan Mohd Hafiz Safiai dalam bukunya yang berjudul 

“Ilmu Falak Menyongsong Zaman Menjana Tamadun (Prosiding Persidangan 

Antara Bangsa Falak di Dunia Islam)” membahas tentang sejarah kalender 

masehi dan global menuju unifikasi. 

 Ahmad Fadholi dalam jurnalnya yang berjudul “Akseptabilitas Draf 

Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak di Indonesia” 



 

 
 

membahas tentang kriteria MAUI serta draf kriteria baru MABIMS, dengan 

kriteria tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini sengaja 

dibuat untuk kepentingan dan kesepakatan bersama guna penyatuan kalender 

hijriah di Indonesia. secara keseluruhan penyebaran frekuensi skor 

dikategorikan sedang, sehingga ada yang setuju, kurang setuju, terhadap draf 

kriteria tersebut. Secara keseluruhan, kedua draf kriteria baru memiliki 

peluang untuk diterapkan di Indonesia.  

 Arbisora Angkat dalam jurnalnya yang berjudul “Kalender Hijriah Global 

Dalam Perspektif Fikih“ membahas tentang kalender hijriah menjadi satu-

satunya solusi untuk mengatasi masalah umat Islam yang selalu berbeda 

dalam mengawali Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.  

E. Metodologi Penelitian 

1. 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. 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. Penulis menekankan kajiannya 

terhadap hasil dari Eksplorasi Perkembangan Perumusan Kalender 



 

 
 

Hijriah Global Dalam Buku Perkembagan Perumusan Kalender Islam 

Internasional.17 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan syar’i adalah pendekatan yang berpengaruh pada kajian 

hukum-hukum agama terkhusus hukum islam yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan hadis. Dimana penelitian ini banyak mengkaji mengenai 

kalender Hijriah dalam perspektif Al-Qur’an maupun hadis serta tafsir. 

b. Pendekatan astronomis, pendekatan ini digunakan sebagai alat bantu 

dalam mengkaji secara mendalam mengenai objek penelitian, sehingga 

pendekatan astronomi sangat dibutuhkan untuk melengkapi 

penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan objek penelitian 

sehingga akan mendapatkan hasil yang komprehensif.18 

3. Sumber Data 

Ada dua sumber penelitian yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang 

menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, yakni buku Perkembangan 

Perumusan Kalender Islam Internasional yang ditulis oleh Muh. 

Rasywan Syarif.  

 

                                                             
17Abdu Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63. 

18Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 
2021), h.142. 



 

 
 

b. Data Sekunder  

Sumber data 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 permasalahan 

yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 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 diperlukan dari berbagai macam sumber, seperti dokumen yang ada 

pada informasi dalam bentuk peninggalan karya fikih, jurnal, buku, makalah 

dan lain-lain. 

5. Teknik Analisa Data 

 Setelah mengumpulkan data, peneliti membuat pernyataan teoritis 

umum dengan memusatkan perhatian dalam deskripsi rinci tentang sifat 

atau karakteristik data yang dikumpulkan untuk melakukan analisa data 

deksriptif   memiliki tahap-tahap berikut ini: 

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

jika membaca dan mengoreksi kembali data atau informasi yang 



 

 
 

dikumpulkan dalam buku catatan, daftar pertanyaan atau pedoman 

wawancara lagi. Masih ada beberapa kesalahan atau ketidakpastian. 

b. Pengajian Data, dilakukan dengan mengajikan sebuah narasi yang 

diolah dengan sangat baik, dengan itu agar dapat mempermudah 

pembaca dan menarik isinya. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana historisasi perumusan Kalender Hijriah. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Perumusan Kalender Hijriah Global 

menjadi Unifikasi kalender Islam Internasional. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Agar dapat menjadi sumber acuan dan informasi bagi pembaca 

b. Sebagai sarana informasi dalam Kalender Hijriah Global
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KALENDER HIJRIAH 

A. Pengertian Kalender Hijriah 

 Secara etimologi, kata kalender berasal dari akar kata dalam bahasa 

Perancis yaitu calendier, yang merupakan serapan dari bahasa Latin 

calendarium yang berarti buku catatan pemberi pinjaman uang atau juga 

calendae yang bermakna hari pertama dalam setiap bulan. Sementara itu, 

dalam bahasa arab kalender dikenal dengan istilah takwim dan tarikh. Takwim 

bermakna memperbaiki, menyeimbangkan dan dan membatasi, sementara itu 

tarikh memiliki makna mengetahui dan membatasi waktu.1 Selain itu, 

kalender dalam arti penanggalan, lahir, dan serangkaian proses, mengacu 

pada acuan tertentu, dan bertumpu pada sejumlah konsep atau aturan yang 

melandasi.2 

 Secara terminologi, berbagai ahli memiliki pandangan yang berbeda 

mengenai makna kalender. Ali Hasan Musa, dalam bukunya at-Tauqit wa at-

Taqwim, mendefinisikan kalender sebagai sistem perhitungan dan pembagian 

waktu dalam satuan seperti tahun, bulan, minggu, dan hari yang didasarkan 

pada fenomena tertentu. Kalender berfungsi sebagai acuan, tanda, dan aturan 

untuk aktivitas manusia sepanjang waktu. Sementara itu, Slamet Hambali 

                                                             
1Tasnim Rahman Fitra, “Fikih Kalender Hijriah Unifikatif,” Istinbáth: Jurnal Hukum 

Dan Ekonomi Islam 17 (2018).h.360-361. 

2M Ma’rifat Iman, “Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global,” Misykat Al-Anwar 27, no. 
1 (2016): 73–94.h.2. 



 

 
 

mengartikan kalender, yang ia sebut sebagai almanak, sebagai "sistem 

perhitungan yang bertujuan untuk mengorganisasi waktu dalam periode 

tertentu." Dalam konteks ini, bulan adalah unit dari almanak, hari adalah unit 

terkecil, dan sistem waktu meliputi jam, menit dan detik.3 

 Kalender Islam, atau Kalender Hijriah, adalah kalender yang sepenuhnya 

berbasis pada siklus fase bulan dan tidak berhubungan dengan tahun tropis. 

Kalender Hijriah, yang digunakan oleh umat Muslim di seluruh dunia, 

didasarkan pada revolusi bulan mengelilingi bumi.4 Kalender hijriah pada saat 

ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan sosial semata, melainkan lebih 

ditekankan terhadap kepentingan agamis, sebab fungsi kalender sebagaimana 

harusnya telah diambil peran oleh kalender Gregorian dalam kehidupan sosial 

sehari-hari dan anggapan kalender Hijriah hanya sebatas kalender keagamaan 

saja. Ini dapat dibuktikan dengan fakta yang terjadi dilapangan, sebagai contoh 

di dalam beberapa lampiran surat kalender Hijriah hanya dijadikan pelengkap 

saja, yaitu menempatkan kalender Hijriah setelah kalender Masehi dan 

diletakkan di dalam kurung.5 

Sementara itu Mohammad Ilyas menjelaskan bahwa Kalender Islam 

adalah kalender yang didasarkan atas perhitungan kemungkinan hilal atau 

                                                             
 3Fitra, “Fikih Kalender Hijriah Unifikatif.”h.361. 

 4Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah,” Al-Ahkam 
26, no. 1 (2016): 117, https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878.h119. 

5Muhammad Arafat, “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Perspektif Muhammadiyah 
Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong Papua,” 2023.h.34. 



 

 
 

Bulan sabit terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara. 

Dengan ungkapan lain yang menjadi dasar dalam penentuan kalender Islam 

adalah visibilitas hilal (crescent visibility) di suatu negara.6 

Kalender Hijriah adalah sebuah kalender yang dipedomani umat Islam, 

semua petunjuk syariat Islam yang berhubungan dengan hari, pekan, bulan 

dan tahun, patokannya adalah pergerakan bulan dan tahun, patokannya 

adalah pergerakan bulan yang kemudian disebut dengan Kalender Kamariah 

atau Kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini adalah kalender murni yang 

menggunakan perhitungan peredaran bulan mengelilingi Bumi. Karena bulan 

sinodik (Synodic Month) hanya memiliki 12 x 29,53 hari, maka satu tahun 

Kalender Kamariah ini hanya memiliki 354,36707 hari.7 

Moedji Raharto menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul Di Balik 

Persoalan Awal Bulan Islam bahwa Kalender Hijriah adalah sebuah sistem 

kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena benar-benar 

mengandalkan fenomena fase bulan.8 

Hendro Setyanto juga mengatakan bahwa Kalender Hijriah merupakan 

sebuah sistem penanggalan yang dikelompokkan ke dalam Astronomical 

                                                             
6Rupi Amri, “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan,” Proferika; Jurnal Studi 

Islam 17, no. 1 (2016): 1–15; Husna, “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif 
Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama.” 

7Alimuddin, ILMU FALAK II, ed. Supardin (Makassar: Deepublish, 2014), 
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/24182.h.34. 

 8Muh Rasywan Syarif, “Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah,” 
ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak 2, no. 1 (2018), https://journal.uin-alauddin.ac.id/index. 
php/elfalaky/article/view/14158.h.49. 



 

 
 

Calendar, hal ini dikarenakan kalender Hijriah didasarkan pada realitas 

astronomi yang terjadi. Berbeda dengan kalender Masehi yang hanya 

didasarkan pada aturan numerik (rata-rata perhitungan fenomena 

astronominya) sehingga membuatnya disebut Arithmathical Calendar. 

Thomas Djamaluddin, mengatakan bahwa kalender Hijriah merupakan 

kalender yang paling sederhana dan paling mudah dibaca di alam. Awal bulan 

ini ditandai dengan penampakan hilal sesudah matahari tenggelam.9 Dari 

beberapa definisi pakar ilmu falak kita dapat bahwa yang menjadi patokan 

dalam pembuatan kalender Hijriah yaitu hijrahnya Nabi saw dari mekkah ke 

madinah. Selain itu pengamatan hilal juga menjadi faktor penting dalam 

menentukan awal bulan baru dalam kalender Hijriah. Para toko ahli falak 

mengusulkan paradigma baru dalam menentukan kalender Hijriah, yaitu 

dengan mempertimbangkan konjungsi sebelum matahari terbenam dan bulan 

berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam (Moonset after Sunset). 

Pendekatan ini mencoba mengintegrasikan aspek ilmiah dan astronomi untuk 

menentukan awal bulan secara lebih akurat.10 

Sementara itu Saadoe’ddin Djambek memiliki pandangan, bahwa 

permulaan hari dimulai pada saat matahari terbenam. Ini berbeda dengan 

                                                             
9Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional 

(Yogyakarta: Deepublish, 2019).h.89-90. 

                 10Arafat, “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Perspektif Muhammadiyah Dan 
Nahdatul Ulama Di Kota Sorong Papua.”h.35. 



 

 
 

pandangan umum yang mengatakan bahwa permulaan hari dimulai pada saat 

matahari terbenam.11 Hal ini berdasarkan firman Allah QS. Yasin/ 36:40 
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Terjemahnya: 

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak 
dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”.12 

Uraian diatas maka pengertian kalender dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah penanggalan 

b. Memuat informasi hari-hari libur, tanggal bersejarah, jadwal waktu 

salat 

 Disamping itu, kalender juga memiliki fungsi atau arti penting yakni: 

a. Menata kehidupan supaya lebih teratur  

b. Mencatat peristiwa sejarah  

c. Merencanakan masa depan lebih tertib 

d. Melaksanakan ibadah dengan mudah dan tepat.13 

Beberapa definisi di atas menjelaskan bahwa kalender Hijriah 

didasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi, dimulai dari 

                                                             
11Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah.”h.120. 

12Muh Rasywan Syarif, “Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah,” 
ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak 2, no. 1 (2018), https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ 
elfalaky/article/view/14158. 

13Iman Kh et al., “Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global".h.4. 



 

 
 

hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dan ditetapkan pada 

masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin Khattab. Adapun penentuan 

awal bulan dilakukan dengan berbagai kriteria yang berbeda-beda. 

B. Konsep Kalender Hijriah 

 Kalender Hijriah diperlukan beberapa konsep yang dapat diberlakukan 

secara internasional diantaranya: 

1. Konsep Astronomis  

a. Visibilitas hilal atau Rukyatul Hilal. 

Visibilitas hilal atau Rukyatul Hilal adalah proses melihat hilal atau 

bulan sabit di langit barat segera setelah matahari terbenam, khususnya ketika 

mendekati awal bulan baru seperti Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, untuk 

menentukan awal bulan baru tersebut.14 Kegiatan ini bisa dilakukan dengan 

bantuan alat atau tanpa alat. Di Indonesia, rukyatul hilal biasanya dilakukan di 

berbagai lokasi yang tidak terhalang oleh gedung atau bukit, sering kali di 

daerah pantai karena wilayah tersebut menawarkan pemandangan ufuk barat 

yang terbuka tanpa halangan.15 Kriteria visibilitas hilal memperkecil atau 

meniadakan perbedaan antara hisab dan rukyat. Kriteria visibilitas yang 

dipergunakan berdasar pada pengalaman empiris. Namun masih belum 

                                                             
14Nurul Wakia, “Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal 

Bulan Kamariah,” ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak 4, no. 1 (2020).h.26. 

 15Famawati Hilal Hilal, “Rukyatul Hilal: Kelayakan Tempat Observasi Pantai 
Barombong Kota Makassar,” HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak 1, no. 1 (2020): 18–29. 



 

 
 

ditemukan batas tegas krtiteria pemisah antara hilal yang dapat diamati dan 

tidak mungkin diamati.16 

b. Ijtima’ 

  Aliran ini berpendapat bahwa awal bulan Komariyah dimulai pada saat 

terbenamnya matahari setelah terjadi ijtima’, dengan syarat bahwa hilal sudah 

berada di atas ufuk pada waktu tersebut. Beberapa syarat dalam aliran ini 

adalah: awal bulan Komariyah dimulai saat matahari terbenam, ijtima’ antara 

matahari dan bulan sudah terjadi, dan hilal berada di atas ufuk saat matahari 

terbenam. Meskipun kriteria aliran ini hampir mirip dengan aliran ijtima’ 

qabla al-ghurub, perbedaannya adalah aliran ini memperhatikan posisi hilal di 

atas ufuk pada saat matahari terbenam, sedangkan aliran ijtima’ qabla al-

ghurub tidak. Dengan kata lain, meskipun ijtima’ terjadi sebelum matahari 

terbenam, awal bulan Komariyah baru bisa ditentukan setelah memastikan 

posisi hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam.17 

 Ijtima’ yang dimaksud disini ialah ijtima’ geosentris, yaitu saat Bulan 

kembali berada dalam posisi yang sama dalam siklus sinodisnya dalam 

hubungannya dengan bumi. Ijtima’ geosentris terjadi setiap bulan kembali 

pada dalam posisi konjungsi bersilangan dengan matahari. Siklus sinodis ini 

                                                             
16Hendro Setyanto, “Independent Calendar as International Hijriah Calendar Basic 

Unity,” Jurnal Bimas Islam 10, no. 3 (2017): 431–50.h.438. 

 17Jaenal Arifin, “Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia ( Telaah Sistem Penetapan Awal 
Bulan Qamariyyah ),” Yudisia Vol5,No2, no. Disember (2014): 402–22. 



 

 
 

memerlukan waktu rata-rata 29.53 hari. Ijtima yang dimaskud disini ijtima’ 

geosentris yang hanya terjadi sekali setiap siklusnya.18 

c. Kalender Hijriah  

Panjang bulan dapat menjadi 29 hari atau 30. Hal ini berkaitan dengan 

siklus sinodis bulan, yang diperlukan bulan untuk kembali ke fase yang sama 

dalam hubungannya dengan matahari. Sebagaimana yang telah ditentukan 

oleh Nabi Muhammad saw bahwa jumlah hari dalam 1 bulan Hijriah dapat 

berumur 29 atau 30 hari.19 Kalender Hijriah tidak hanya memiliki dampak 

pada aspek sosial, tetapi juga sangat penting dalam konteks agama dan 

ibadah umat Muslim. Ini adalah salah satu dari banyak perdebatan yang 

terus berlangsung mengenai unifikasi kalender Hijriah, dan masalah ini 

masih belum menemukan solusi hingga saat ini. 

d. Imkanu Rukyat 

 Kriteria visibilitas hilal memperkecil atau meniadakan perbedaan antara 

hisab dan rukyat. Kriteria visibilitas yang dipergunakan berdasar pada 

pengalaman empiris. Namun masih belum ditemukan batas tegas krtiteria 

pemisah antara hilal yang dapat diamati dan tidak mungkin diamati.20 

                                                             
18Hendro Setyanto, “Independent Calendar as International Hijriah Calendar Basic 

Unity,” Jurnal Bimas Islam 10, no. 3 (2017): 431–50.h.436.  

19Hendro Setyanto, “Independent Calendar as International Hijriah Calendar Basic 
Unity,” Jurnal Bimas Islam 10, no. 3 (2017): 431–50.h.437.  

20Hendro Setyanto, “Independent Calendar as International Hijriah Calendar Basic 
Unity,” Jurnal Bimas Islam 10, no. 3 (2017): 431–50.h.438.  



 

 
 

e. Hisab Urfi 

 Hisab urfi adalah metode perhitungan kalender yang menggunakan rata-

rata waktu bulan mengorbit Bumi dan ditetapkan secara konvensional. 

Metode ini tidak selalu akurat dalam mencerminkan fase bulan yang 

sebenarnya dan hanya merupakan pendekatan kasar. Satu siklus fase bulan, 

yang berlangsung sekitar 29,53 hari, diperkirakan dengan menggunakan 

periode 29 atau 30 hari (meskipun tanggal 29,5 tidak mungkin ada). Oleh 

karena itu, untuk kepentingan ibadah, pengamatan langsung terhadap hilal 

tetap diperlukan.21 Menurut hisab urfi, bulan Ramadhan selalu memiliki 30 

hari karena Ramadhan jatuh pada bulan ganjil. Di Indonesia, terdapat tiga jenis 

hisab urfi yang masih digunakan, yaitu hisab urfi Aboge, hisab urfi Asapon, dan 

hisab.22 

C. Dasar Hukum Kalender Hijriah 

 Q.S. Yasin/36:39-40 menjelaskan keadaan bulan berubah-ubah bentuk: 
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Terjemahnya: 

(Begitu juga) bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat 
peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang 

                                                             
21Rahma Amir, “Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia,” 

Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak 1, no. 1 (2017). h.94. 

 22Ismail Ismail and Bastiar Bastiar, “Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat 
Islam Provinsi Aceh,” Al-Qalam 26, no. 2 (2020): 255–66.h.260. 



 

 
 

terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.641). 
Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun 
tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis 
edarnya.23 

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsir al-Misbah, 

bahwa ayat tersebut merupakan satu contoh kekuasaan Allah swt. Dan 

bukti yang lain sekaligus agar kamu mengetahui bagaimana Allah 

menjadikan bagian bumi diliputi kegelapan adalah bahwa matahari 

terus-menerus beredar pada garis edarnya secara teratur sejak 

diciptakannya sampai saat ini. Akibat predaran itulah maka terjadi 

malam dan siang, serta gelap dan terang. Itu merupakan pengaturan 

Tuhan Yang Maha Perkasa Lagi Maha Mengetahui. Matahari beredar 

menuju ke tempat perhentiannya atau sampai waktu perhentiannya. 

Maksudnya adalah peredarannya setiap hari di garis edarnya dalam 

keadaan sedikitpun tidak menyimpang hingga dia (matahari) 

terbenam. Atau dalam arti gerak bergerak terus menerus sampai waktu 

yang ditetapkan Allah swt. Untuk perhentian gerakannya, yakni pada 

waktu atau tempat yang di tentukan. 

Setelah menguraikan takdir terhadap matahari, ayat diatas 

berbicara tentang bulan. Allah berfirman: Dan bulanpun demikian. 

Kami Yang Maha Perkasa menakdirkannya yakni menetapkan kadar 

sistem peredarannya di manzilah-manzilah yakni posisi-posisi 

                                                             
23Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan terjemahannya.(Cet. 3: Samil Quran, 2012), 

h.442. 



 

 
 

tertentu, oleh karena itu kamu melihatnya di awal kemunculannya kecil 

(sabit) dan dari malam ke malam membesar hingga purnama sampai 

akhirnya berangsur-angsur pula mengecil. Ia mulanya bagaikan tandan 

segar kemudian sedikit demi sedikit membesar dan menua, menguning 

lalu melengkung hingga ia mencapai manzilahnya yang terakhir ia 

kembali menjadi bagaikan tandan yang tua dan layu.  Perjalan bulan ini 

menggambarkan bagaimana perjalanan hidup manusia yang beranjak 

sedikit demi sedikit dari bayi, remaja, hingga dewasa kemudian 

menurun kekuatannya, melengkung dan membungkuk badannya 

hingga akhirnya menua dan mati. 

 Selanjutnya ayat tersebut menunjukkan betapa takdir 

pengaturan Allah sangat teliti dan konsisten. Semuanya telah Allah swt 

atur silih berganti dan masing-masing baik matahari maupun bulan 

bahkan semua benda-benda langit pada garis edarnya saja telah diatur 

dan terus-menerus beredar dan tidak dapat menyimpang darinya.24 

b. Q.S Yunus/10:5 
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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. Allah 
swt. menjadikan matahari dan bulan berbeda sifat fisisnya. Matahari 
bersinar karena memancarkan cahayanya dari proses reaksi nuklir 
di dalam intinya, sedangkan bulan bercahaya karena memantulkan 
cahaya matahari. Pergerakan bulan mengitari bumi menyebabkan 
pemantulan cahaya matahari oleh bulan berubah-ubah bentuknya, 
dari bentuk sabit sampai purnama dan kembali menjadi sabit lagi, 
sesuai dengan posisinya. Keteraturan periode bulan mengitari bumi 
dijadikan sebagai perhitungan waktu bulanan. Dua belas bulan 
setara dengan satu tahun.25 

 Melalui ayat diatas merujuk pada fenomena orbit Bulan di sekitar bumi 

dan bagaimana posisinya berubah relatif terhadap matahari, yang 

menyebabkan perubahan dalam penampilannya dari bumi. Dalam konteks 

Islam ayat tersebut mungkin mengacu pada pengamatan alam yang 

merupakan salah satu cara Allah memperlihatkan kebesaran-Nya kepada 

manusia. Pengetahuan tentang gerakan bulan dan bagaimana penampakannya 

berubah sesuai dengan posisi relatifnya terhadap matahari telah menjadi 

subjek kajian dalam berbagai peradaban dan budaya. Fenomena ini juga 

memberikan dasar bagi kalender Islam yang menggunakan siklus bulan dalam 

menentukan waktu-waktu penting, seperti awal bulan Ramadan dan Idul 

Fitri.26 

                                                             
25Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.h.208. 

26Ahmad iMustafa ial- iMaragi i, iTafsir ial- iMaragi (Cet. 18: Karya Taha Putra 
Semarang:2016), h i11,66 



 

 
 

c. Q.S At Taubah/9:36 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan 
(sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia 
menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. 
Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu 
menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-
orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi 
kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang bertakwa. Allah Swt menetapkan periode orbit 
bumi mengitari matahari selama setahun yang setara dengan dua 
belas bulan, yaitu dua belas kali ketampakan bulan sabit akibat bulan 
mengitari bumi. Keteraturan periode waktu inilah yang menjadi 
patokan untuk perhitungan waktu.”27 

Surah At-Taubah ini menetapkan dua belas bulan dalam satu tahun, 

dengan empat diantaranya sebagai bulan haram. Ayat ini menekankan 

pentingnya mengikuti ketetapan Allah dalam masalah waktu, termasuk dalam 

pelaksanaan ibadah seperti haji, zakat, dan puasa yang menggunakan bulan 

Qamariah. Sedangkan dalam Q.S At Taubah diatas berisikan prinsip kalender 

hijriah, yaitu pada bulan sabit. 

d. Al Kahfi/18:35 
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 27Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya.h.192.  



 

 
 

Terjemahnya: 

“Dia memasuki kebunnya dengan sikap menzalimi dirinya sendiri 
(karena angkuh dan kufur). Dia berkata, “Aku kira kebun ini tidak 
akan binasa selama-lamanya”28 

 Ayat 25 dari surah Al-kahfi dalam Al-Qur’an tidak secara spesifik 

menyebutkan perbandingan antara kalender syamsiah dan kalender 

qamariah. Dalam ayat tersebut menyebut masa tinggal para pemuda di dalam 

gua tanpa memberikan penjelasan rinci tentang perbedaan kalender. 

Mengenai intrepretasi bahwa penambahan Sembilan tahun dalam ayat 

tersebut merupakan akibat dari perbedaan antara kalender syamsiah (yang 

dapat diasumsikan sebagai kalender surya seperti Gregorian) dan kalender 

kamariah (yang dapat diasumsikan sebagai kalender bulan).29 

e. Q.S Al-Isra’/17:12 
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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 

                                                             
28Kementrian Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya.h.298. 

29Arbisora Angkat, “Kalender Hijriah Global Dalam Perspektif Fikih,” Al-Marshad: 
Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 3, no. 2 (2017): 1–17,https://doi.org 
/10.30596/jam.v3i2.1524. h.9. 



 

 
 

dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan (waktu). Segala 
sesuatu telah Kami terangkan secara terperinci.”30 

 Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan malam dan siang sebagai 

dua tanda kekuasaan-Nya. Allah juga menjelaskan bahwa dia menghapuskan 

tanda malam dengan menjadikan tanda siang itu terang benderang. Tujuan 

dari penjelesan ayat ini adalah agar manusia dapat mencari karunia tuhannya 

dan juga agar manusia dapat menggunakan pikirannya untuk mengetahui 

bilangan tahun dan perhitungan waktu, yang saat ini lebih dikenal dengan 

sebutan kalender. Acuan yang digunakan untuk menyusun kalender tersebut 

adalah siklus pergerakan dua benda langit yang sangat besar pengaruhnya 

pada kehidupan manusia dibumi yaitu bulan dan matahari.31 

D. Historisasi Perumusan Kalender Hijriah 

Latar belakang perkembangan perumusan kalender Hijriah bagi agama 

Islam berpedoman umum pada petunjuk al-Qur’an dan hadis tentang 

pelaksanaan bulan ibadah khusunya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, dengan 

cara melihat hilal. Apabila tidak diketahui atau tidak terlihat hilal maka jumlah 

hari dicukupkan 30 hari. Perjalanan awal kalender Hijriah sangat diperngaruhi 

oleh kalender pra Islam dan diperbaiki oleh Khlifah Umar Bin Khattab dan 

ditetapkan secara musyawarah dengan nama kalender Hijriah yang dimulai 

pada bulan Muharram dan diakhiri bulan Zulhijjah.32 

                                                             

30Kementrian Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya.h.283. 

31Tono Saksono, Mengompromikan Hisab Rukyat, (Jakarta : Amythas Publicita), 2007, 
h. 13.  

32Muh Rasywan Syarif, “Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah.”h.57. 



 

 
 

Kalender Islam (Hijriah), hari dimulai pada saat matahari terbenam. Ini 

berarti bahwa dalam konteks ibadah dan penanggalan Islam, perubahan 

terjadi tengah malam seperti dalam penanggalan Greogian yang umunya 

digunakan secara internasional. Sementara itu penepatan awal bulan (new 

month) dalam kalender hijriah, terutama untuk keperluan ibadah, sering kali 

didasarkan pada pengamatan penampakan hilal pertama (Hilal, first crescent) 

setelah matahari terbenam. Ketika hilal pertama terlihat ini menandai awal 

bulan baru dalam kalender Hijriah. Proses pengamatan ini menjadi sangat 

penting terutama untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan awal bulan 

Syawal, yang memengaruhi awal dan akhir dari bulan puasa Ramadhan dan 

perayaan Idul Fitri. Namun ada juga perbedaan pendapat diantara ulama 

tentang metode penetapan awal bulan Hijriah. Beberapa komunitas Islam 

mungkin menggunakan perhitungan astronomis untuk menentukan awal 

bulan, sementara yang lain lebih mengandalkan pengamatan hilal.33 

Penanggalan Hijriah dimulai sejak peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw 

dari Mekah ke Madinah. Dengan demikian penangalan Hijriah itu diberlakukan 

mundur sebanyak 17 tahun. Pada akhirnya forum menyetujui sebagai awal 

penanggalan Islam dihitung sejak Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, 

Rasulullah saw sampai di Madinah pada hari Senin, 12 Rabiul awal yang 

bertepatan dengan tanggal 24 September 622 M.  

                                                             

33Anisah Budiwati, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd 
Al-Razik ( Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender ),” Jurnal Bimas Islam 10, no. 3 (2017): 
407–30, https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/29/28. 



 

 
 

Kalender Hijriah juga dikenal sebagai kalender Qomariyah atau kalender 

lunar, didasarkan pada pergerakan bulan. Bulan dalam kalender ini 

berlangsung selama satu siklus sinodis yang merupakan waktu yang 

diperlukan untuk bulan kembali ke fase yang sama, yaitu sekitar 29,530589 

hari atau sekitar 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 2,9 detik. Dalam kalender Islam 

terdapat dua belas bulan. Setiap bulan dalam kalender Islam memiliki 

keunikan dan makna tersendiri, serta saling terkait dengan peristiwa sejarah 

atau musim yang relevan dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. 

Kalender Hijriah secara aritmatik disusun dengan cara menetapkan jumlah 

hari dalam satu bulan sebesar 30 dan 29 hari secara bergantian. Dua belas 

bulan itu dinamakan : 

1. Muharram 30 hari : bulan yang disucikan  

2. Shafar 29 hari : bulan yang dikosongkan  

3. Rabi’ul awal 30 hari : musim semi pertama  

4. Rabi’ul akhir 29 hari : musim semi kedua  

5. Jumadil awal 30 hari : musim kering pertama  

6. Jumadil akhir 29 hari : musim kering kedua  

7. Rajab 30 hari : bulan pujian  

8. Sya’ban 29 hari : bulan pembagian  

9. Ramadhan 30 hari : bulan yang sangat panas  

10. Syawwal 29 hari : bulan berburu 

11. Dzulqa’dah 30 hari : bulan istirahat 



 

 
 

12. Dzulhijjah 29/30 hari : bulan ziarah.34 

Awal keberlakuan kalender Hijriah ditetapkan 1 Muharram 1 H/16 Juli 

622 M sebagai awal mula penetapan pada zaman Khalifah Umar bin 

Khattab. Perkembangan perumusan kalender Hijriah selanjutnya 

mengalami reinterpretasi normatif sosiologi pada bentuk penerapannya. 

Kalender Hijriah dalam konteks ibadah atau urusan agama semata, tetapi 

juga menjadi kalender umum yang dipergunakan dalam berbagai aspek 

kehidupan umat Islam diberbagai negara. Beberapa negara dengan 

mayoritas penduduk Muslim, kalender Hijriah digunakan secara resmi 

bersamaan dengan atau bahkan sebagai pengganti kalender Greogian yang 

umumnya digunakan didunia Barat. Kalender Hijriah telah ditetapkan 

sebagai acuan tunggal kalender umat Islam pada zaman Khalifah Usman 

bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib tanpa mengalami persoalan 

signifikan terkait dengan kalender Islam. Khalifah Usman bin Khaffan dan 

Khalifah Ali bin Abi Thalib memang terlibat langsung dalam proses 

penetapan kalender Hijriah sebagai umat Islam. Mereka bekerja sama 

dengan para cendekiawan, ulama, dan ahli astronomi pada zamannya 

untuk memperbaiki dan mereformasi kalender Arab pra-Islam menjadi 

kalender Hijriah. Keberhasilan dalam menetapkan kalender Hijriah 

sebagai rujukan umum untuk umat Islam menunjukkan kesepakatan dan 

konsensus yang kuat diantara para pemimpin dan cendekiawan Islam pada 

                                                             
34Fatmawati, ILMU FALAK, ed. Saleh Tajuddin (Watampone, 2016).h.152. 



 

 
 

masa tersebut, serta pentingnya kalender tersebut dalam memfasilitasi 

kegiatan ibadah, sosial, dan administratif umat Islam diseluruh Dunia.35   

 Penanggalan Hijriah, penentuan Garis Tanggal Kalender Islam bersifat 

dinamis dan berubah setiap kali terjadi pergantian bulan. Untuk 

menentukan hari dalam seminggu (seperti Senin, Selasa, dan seterusnya), 

kalender Islam mengikuti garis tanggal internasional. Namun, untuk 

penentuan tanggal, kalender Islam mengikuti garis tanggal yang berubah-

ubah setiap bulan. Akibatnya, karena garis tanggal internasional dan garis 

tanggal Islam tidak selalu bertepatan, akan ada perbedaan antara satu 

lokasi dengan lokasi lainnya tergantung pada posisi geografisnya dalam 

penggunaan kalender Islam.36 

  Perkembangan perumusan pada sistem kalender dikembangkan 

melalui pengamatan benda-benda langit atau gejala keteraturan alam dan 

ditentukan melalui pencatatan, sehingga saat ini kalender dunia sangat 

bergantung pada tulisan dan angka. Sesuai perkembangan perumusan 

sistem kalender dari tahun ke tahun dari abad ke abad, sehingga sistem 

kalender dikembangkan untuk memecahkan masalah siklus hari, bulan 

dan tahun untuk mengoreksi penambahan hari atau bulan secara rutin. 

Salah satu sistem yang berkembang yaitu kalender ditentukan oleh 

                                                             

35Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi 
Atas Pemikiran Mohammad Ilyas (Gowa: Jakarta: Gaung Persada Press, 2019).h.141. 

 36Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah.”h.126-127.  



 

 
 

berbagai cara dengan peristiwa penting atau periode tahun pemerintahan 

raja atau kelahiran seorang toko penting baik itu Nabi ataupun pangeran 

seperti yang dilakukan oleh agama Budha, Kristen, Islam dan lain-lain.37 

Penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada dua kriteria utama. 

Pertama, wujudul hilal, yang melibatkan dua prinsip utama: konjungsi 

sebelum matahari terbenam dan moonset setelah matahari terbenam, 

serta ketinggian bulan minimal 0º saat matahari terbenam, meskipun 

hanya untuk satu menit atau kurang. Jika hilal sudah terlihat di atas ufuk, 

maka hari berikutnya dianggap sebagai awal bulan Hijriah menurut ahli 

hisab. Kedua, imkan rukyat MABIMS, yang diterapkan secara resmi oleh 

Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, 

Malaysia, dan Singapura (MABIMS) untuk kalender pemerintah. Kriteria 

ini mencakup konjungsi sebelum matahari terbenam, moonset setelah 

matahari terbenam, umur bulan minimal 8 jam saat matahari terbenam, 

ketinggian bulan minimal 2º, dan sudut elongasi antara matahari-bumi-

bulan minimal 3º saat matahari terbenam. Saat ini, MABIMS telah 

memperbarui kriterianya menjadi ketinggian bulan minimal 3º dan 

elongasi minimal 6,4º, yang mulai diterapkan sejak tahun 2022 (1443 H) 

untuk penentuan 1 Ramadan.38 

                                                             
37Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional. h.43. 

 38Andi Nurul Fajriana, Ilham Laman, and Dea Larissa, “KOMPARASI PENANGGALAN 
HIJRIAH DAN BUGIS (ANALISIS KALENDER KEAGAMAAN DAN SOSIAL, BUDAYA),” 
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak 5, no. 1 (2024): 101-15.  



 

 
 

Perkembangan sistem kalender didasarkan pada pengamatan terhadap 

benda langit dan pola alam, serta pencatatan sistematis, sehingga kalender 

dunia saat ini sangat bergantung pada tulisan dan angka. Seiring waktu, 

sistem kalender telah diperbaiki untuk menyelesaikan masalah siklus hari, 

bulan, dan tahun, serta melakukan penyesuaian rutin. 
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BAB III 

PERUMUSAN KALENDER HIJRIAH GLOBAL MENJADI UNIFIKASI 

KALENDER ISLAM INTERNASIONAL 

A. Perumusan Kalender Hijriah Global  

 Kalender Islam global mencakup kalender yang berlaku di lintas kawasan 

atau benua, yang berarti berlaku secara internasional daripada lokal. Ini 

berlaku di seluruh dunia. Dalam praktiknya, kalender ini terbagi menjadi dua 

jenis: kalender Islam global tunggal dan kalender Islam global zonal. Kalender 

Islam global tunggal menegaskan bahwa setiap hari memiliki tanggal yang 

sama di seluruh dunia, sehingga dimulainya bulan baru terjadi serentak di 

semua wilayah, membentuk satu zona tanggal tunggal untuk seluruh dunia.1 

 Akhir-akhir ini diskusi tentang kalender Global memperoleh perhatian 

para ulama dan astronom di berbagai negara Islam. Pada 28-30 Mei 2016/21-

23 Sya’ban 1437 H yang lalu telah diselenggarakan konferensi internasional 

penyatuan kalender Islam di Instanbul Turki yang merupakan tindak lanjut 

yang merupakan konferensi sebelumnya pada 18-19 Februari 2013/8-9 

Rabiul Akhir 1434 di tempat yang sama.  

 Konferensi ini ada dua konsep yang diusulkan yang telah dikaji oleh 

Scientific Committee, yaitu kalender Islam bizonal dan kalender Islam terpadu. 

                                                             
 1Syamsul Anwar, KHGT (KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL): KONSEP, ARGUMEN 
DAN IMPLEMENTASINYA, ed. Amirudin (Yogyakarta, 2024).h.67. 



 

 
 

Kalender bizonal digagas oleh Nidhal Guessoum dan Mohammad Syawkat 

Odeh. Prinsip Kalender Islam Bizonal adalah:  

1. Dibagi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur 

2. Awal bulan kameriah dimulai di kedua zona itu pada hari berikutnya 

apabila konjungsi (tawalludul hilal) terjadi sebelum fajar di Makkah  

3. Awal bulan Kamariah dimulai pada hari berikutnya di zona barat dan 

ditunda sehari pada zona timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di 

Makkah dan pukul 12.00 UT.2 

 Zaman globalisasi adalah zaman dimana manusia benar-benar hidup 

secara real dan harfiah dalam bumi yang satu. Pada dasarnya kalender yang 

digunakan umat manusia hingga saat ini terdiri dari 3 sistem diantaranya 

sistem syamsiah (solar system), sistem kamariyah (lunar system) dan sistem 

kamariyah syamsiyah (luni solar system). Kalender solar system dapat dijumpai 

dalam kalender mesir kuno, kalender Romawi kuno, kalender Jepang, kalender 

Maya, kalender saka dan kalender masehi. Begitu juga dengan kalender lunar 

system diantaranya dapat ditemukan pada kalender hijriah atau kalender 

Islam dan kalender jawa Islam. Sedangkan kalender luni solar system 

digunakan pada kalender babilonia, kalender cina, dan kalender yahudi. 

Perkembangan kalender di Indonesia untuk saat ini berlaku 5 macam kalender 

yang disesuaikan dengan penganutnya, diantaranya: kalender Hijriah, Masehi, 

                                                             
2Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/24261/1/Susiknan%20azhari%20-% 2 0 

kalender%20islam%20global%20republika%20kamis%202%20juni%202016.Pdf, Diakses 
Pada Tanggal 20 Februari 2023 

https://digilib.uin-suka.ac.id/Id/Eprint/24261/1/Susiknan%20azhari%20-%25%202%200%20kalender%20islam%20global%20republika%20kamis%202%20juni%202016.Pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/Id/Eprint/24261/1/Susiknan%20azhari%20-%25%202%200%20kalender%20islam%20global%20republika%20kamis%202%20juni%202016.Pdf


 

 
 

Caka Bali, Saka Jawa (asapon/aboge), dan Kalender China. Dan semua   

kalender itu memiliki sistematika sendiri-sendiri yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, baik nama bulannya ataupun umur dalam masing-

masing bulannya.3 

 Kalender Islam Hijriah Global adalah kalender Islam yang sedang 

diupayakan perumusannya menjadi unifikasi kalender Islam internasional 

yang berlaku sedunia.4 Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan 

konsep-konsep kalender hijriah global hasil Temu Pakar II untuk perumusan 

kalender Islam di Maroko tahun 2008 M (1429), dimana diputuskan ada empat 

kalender untuk dikaji dan dilakukan uji validasi untuk waktu satu abad ke 

depan. Tentunya, kalender hijriah global tunggal tentunya tidak terlepas dara 

para pemikir yang telah memberikan sumbangan konsep-konsepnya.5 

 Kalender Hijriah Global tunggal adalah kalender Hijriah dengan prinsip 

satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Artinya satu sistem kalender berlaku 

diseluruh kawasan muka bumi tanpa kecuali yang berasaskan keselarasan 

antara hari dan tanggal. Apabila 9 Zulhijjah di suatu tempat jatuh pada hari 

                                                             
3Iverson and Dervan, ILMU FALAK MENYONGSON ZAMAN MENJANA TAMADUN 

Prosiding Persidangan Antarabangsa Falak Di Dunia Islam.h.9. 

4Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi 
Atas Pemikiran Mohammad Ilyas.h.137. 

5Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi 
Atas Pemikiran Mohammad Ilyas.h.409. 



 

 
 

sabtu, misalnya, maka dibagian dunia lain manapun tanggal 9 Zulhijjah itu 

jatuh pada hari sabtu.6 

  Islam penanggalan berdasarkan pada siklus bulan lunar, dimana setiap 

bulan dimulai dengan munculnya bulan baru (hilal). Prinsip ini terdapat dalam 

banyak ayat Al-Qur’an dan juga merupakan bagian penting dalam penentuan 

waktu-waktu ibadah seperti puasa Ramadan dan ibadah haji. Namun, 

keharusan adanya Kalender Hijriah Global bisa erupakan penafsiran dari 

prinsip ini, mengingat adanya kebutuhan untuk kesepakatan global dalam 

menetapkan tanggal-tanggal penting dalam Islam, serta koordinasi dalam 

pelaksanaan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan penanggalan lunar. Hal ini 

juga dapat menghindari kerancuan atau perbedaan dalam penanggalan yang 

bisa muncul jika setiap wilayah memiliki kalender lunar tersendri. Jadi, bisa 

dikatakan bahwa petunjuk pertama mengenai pentingnya Kalender Hijriah 

Global adalah prinsip dasar penanggalan bulan dalam Islam, yang 

membutuhkan kesepakatakan dan koordinasi global untuk 

menyempurnakannya.7  

B. Unifikasi  Kalender Global Internasional 

 Sepanjang sejarah kalender Masehi telah terjadi dua kali reformasi. 

Pertama, tahun 325 M ketika vemal equinox telah bergeser dari 25 Maret 

                                                             
6Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul 

Fikih.”h.7. 

7Muhammad Rofiq Muzakkir, “Landasan Fikih Dan Syariat Kalender Hijriah Global,” 
Tarjih 13, no. 1 (2016): 47–65, https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view 
/13104.h. 48. 



 

 
 

menjadi 21 Maret. Tetapi, tidak terjadi pergeseran hari, hanya ditetapkan 

tanggal baru untuk vernal equinox, yaitu 21 Maret. Ini berpengaruh pada 

penetapan hari Kristiani pada hari wafat Isa Almasih dan hari kenaikan Isa 

Almasih. Dari penjelasan disimpulkan bahwa kalender perlu waktu 19 abad 

menuju kemapanan dan usia kalender Hijriah saat ini baru 14 abad. 

Kemapanan sistem kalender masehi memenuhi tiga hal ini yakni ada otoritas 

(penguasa) tunggal yang menetapkannya, ada kriteria yang disepakati dan ada 

batasan wilayah keberlakukan (nasional atau global)8 

 Setiap bulan dimulai saat munculnya hilal, berselang seling antara 30 atau 

29 hari sehingga 354 hari setahun, 11 hari lebih cepat dari kalender solar 

(matahari) yang setahunnya 365 hari agar kembali sesuai dengan perjalanan 

matahari dan agar tahun baru selalu jatuh pada awal musim gugur, maka 

dalam setiap periode 19 tahun ada tujuh buah tahun yang jumlah bulannya 13 

(satu tahunnya 384 hari). Bulan interkalasi atau bulan ekstra ini disebut nasi’ 

yang ditambahkan pada akhir tahun sesudah Dzulhijjah.9 

 Kalender hijriah yang digunakan dalam tradisi Islam, memiliki tahun yang 

lebih pendek dari kalender masehi. Setiap tahun, kalender hijriah kira-kira 11 

hari lebih pendek dari kalender masehi. Namun, karena perubahan tersebut, 

kalender-kalender tersebut bergerak relative satu sama lain dari tahun ke 

                                                             
8Iverson and Dervan, ILMU FALAK MENYONGSON ZAMAN MENJANA TAMADUN 

Prosiding Persidangan Antarabangsa Falak Di Dunia Islam.h.12. 

9Said Aqil, “Memahami Sejarah Hijrah”, artikel, dimuat dalam harian REPUBLIKA, 
Rabu 9 Januari 2008, h.9. 



 

 
 

tahun. Tidak seperti perhitungan sederhana yang menjadikan mereka selalu 

berjarak 11 hari, pergeseran ini dapat menyebabkan perbedaan tahun antara 

keduanya bertambah atau berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun 20526 

Masehi, kalender Hijriah dan Masehi akan bertepatan. Ini menunjukkan 

bagaimana perbedaan antara keduanya secara perlahan-lahan dapat 

diminimalkan dari waktu ke waktu karena pergerakan relatif. Namun, harus 

dicatat bahwa ini adalah perkiraan, dan perbedaan antara kedua kalender 

dapat bervariasi berdasarkan metode perhitungan yang digunakan.10 

 Upaya dalam meminimalisir atau mencari perumusan pada kalender Islam 

telah dilakukan diberbagai negara dengan berbagai macam kegiatan. Ini dapat 

disampai dengan seminar, lokakarya, konferensi dan kegiatan-kegiatan 

lainnya yang mempertemukan para pakar hisab dan ahli rukyat serta ilmuwan 

lain yang terkait dalam skala Internasional. Salah satunya kalender Islam 

Internasional putusan Instanbul 2016 yang telah memberikan harapan baru 

untuk mempercepat upaya unifikasi kalender Islam Internasional yang mapan. 

Upaya unifikasi kalender Islam Internasional telah dilakukan di berbagai 

konferensi dan seminar Internasional sebelum putusan Muktamar Turki 2016 

M 1437 H. Ini menunjukkan kapan identitas kemajuan intelektualitas dan 

                                                             
10Said Aqil, “Memahami Sejarah Hijrah”, artikel, dimuat dalam harian REPUBLIKA, 

Rabu 9 Januari 2008, h.10. 



 

 
 

peradaban yang kemudian digunakan dalam kehidupan keseharian dan 

penentu kalender ibadah khususnya bulan Ramadhan, syawal, Dzulhijjah.11  

Kongres Instanbul (Turki) 2016 ini kriteria kalender Hijriah Global yang 

diterima:         

1. Seluruh kawasan dunia di pandang sebagai satu kesatuan, sehingga 

bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia 

tesrebut. Ini menjamin bahwa bulan baru akan dimulai pada hari yang 

sama di seluruh kawasan dunia, dengan tujuan untuk menjamin 

keharmonian dan kekeluargaan umat Islam di seluruh dunia. 

2. Bulan baru dimulai apabila dibagian manapun dimuka bumi sebelum 

pukul 12.00 tengah malam (pukul 00.00) Waktu Universal (WU/GMT) 

telah terpenuhi kriteria berikut: 

a. Jarak sudut antara matahari dan bulan (elongasi) pada waktu matahari 

tenggelam mencapai 80 atau lebih. 

b. Ketinggian diatas ufuk saat matahari terbenam mencapai 50 atau lebih. 

3. Ini menjamim bahwa bulan baru akan dimulai pada hari yang sesuai 

dengan kriteria astronomis, yang mengacu pada keadaan fizikal 

dimuka bumi. 

                                                             
11Muh Rasywan Syarif, “Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca 

Mukhtamar Turki 2016,” ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak 3, no. 1 (2019).h.95. 



 

 
 

Apabila kriteria diatas terpenuhi setelah lewat pukul 00.00 WU/GMT, 

maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:    

a. Apabila imkanu rukyat hilal menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana 

dikemukakan diatas telah terjadi disuatu tempat manapun di dunia dan 

ijtimak di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar. 

b. Imkanu rukyat tersebut (sebagaimana diatas pada bagian a) terjadi di 

daratan benua Amerika.  

Ini menjamin bahwa bulan baru akan dimulai pada hari yang sesuai 

dengan kriteria astronomis, yang mengacu pada keadaan fizikal di muka 

bumi, serta memperhatikan keadaan kondisi di seluruh kawasan dunia. 

 Masalah penyatuan kalender Hijriah telah disinggung dalam keputusan-

keputusan Konferensi Islam menteri luar negeri negara-negara Islam selama 

beberapa putaran. Masalah ini mula masuk pula pertama kali menjadi agenda 

pada putaran ke 11 tahun 1980 di Islamabad, Pakistan. Namun, hingga putaran 

ke 25 di Doha, Qatar tahun 1998, belum ada bentuk konkret kalender Islam 

pemersatu yang diterangkan. Putaran-putaran itu hanya menyerukan 

dilakukan upaya-upaya penyatuan kalender Islam. 

Tetapi pada putaran tahun berikutnya (putaran ke 26 pada tahun 

1999), lahir keputusan yang jelas tentang bentuk konkret kalender Islam. Ini 

merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kalender Islam berlaku 



 

 
 

di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi-bagi muka bumi kedalam 

sejumlah zona, sebagaimana syarat penyatuan.12 

 Di India, dibuat pula satu kalender Hijriah global tunggal yang diberi nama 

Universal Islamic Moon Calender (UIMC) oleh Hijri Committee of India. Kriteria 

kalender ini adalah bahwa bulan baru dimulai pada hari Universal berikut dari 

hari universal di mana terjadi ijtimak. Dengan kata lain apabila pada suatu hari 

universal terjadi ijtimak, maka bulan baru di mulai pada hari universal 

berikutnya. Hari dalam konsep kalender ini di mulai pada waktu fajar, bukan 

saat matahari tenggelam. Kalender hijriah global tunggal yang dibuat oleh Hijri 

Committee of India, yang di beri nama Universal Islamic Moon Calendar 

(UIMC), merupakan sebuah alternatif yang harus diapresiasikan dalam proses 

penyatuan kalender Islam Internasional. Kalender ini memiliki kriteria yang 

berada dengan kalender Hijriah global yang di terima pada kongres Instanbul 

(Turki) 2016. Dalam kalender UIMC, bulan baru dimulai pada hari universal 

berikut dari hari universal di mana terjadi ijtimak.  

 Dinamika perkembangan perumusan kalender di India masih mengalami 

perjalanan panjang ketika Komite Reformasi kalendernya berupa menyatukan 

satu sistem kalendernya. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam 

mempromosikan kepentingan kalender etnis, agama, dan kepentingan 

pemerintah dalam administrasinya. Latar belakang kepentingan kalender 

lokal pada penggunaannya masih tetap eksis, sementara kalender Gregorian 

                                                             
12Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016" Tinjauan Usul Fikih".” 



 

 
 

atau kalender masehi dijadikan kalender administrasi pemerintah. Kalender 

Hijriah Global Tunggal yang dibuat di India, yang diberi nama Universal Islamic 

Moon Calendar (UIMC), memiliki kriteria yang berbeda dengan kalender 

Hijriah global yang diterima pada kongres Instanbul (Turki) 2016.13  

Jamaluddin Abdurazziq merupakan salah seorang tokoh yang pertama 

kali menawarkan adanya kalender Hijriah Unfikasi di dunia modern ini. Ia 

menamakan kalender usulannya sebagai “ at-Taqwin, al-Qamari, al-Islami, al-

Muwahhad (kalender Islam Unifikasi/Terpadu). Ada tiga prinsip dasar yang 

harus diterima secara normatif dalam pembuatan kalender kamariah yang 

bersifat Internasional menurut pandangan Abdurazziq adalah penggunaan 

hisab sebagai dasar (I’timad al-hisab). Ini mengacu pada penerimaan metode 

perhitungan sistematis untuk menentukan awal bulan dalam kalender Islam, 

yang merupakan pendekatan yang lebih ilmiah daripada mengandalkan 

observasi langsung bulan sabit. Hal ini karena sebuah kalender dimaksudkan 

sebagai sistem perencanaan waktu kedepan dan dapat melihat waktu di masa 

lampau, dan ini tidak akan bisa terjadi apabila tidak menggunakan hisab 

sebagai dasarnya.14 

Sebelum putusan Muktamar Turki 2016 M/1437 H, upaya unifikasi 

kalender Islam internasional telah menjadi perhatian dalam berbagai 

konferensi dan seminar Internasional. Berbagai ahli dan pakar dalam bidang 

                                                             
13Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi 

Atas Pemikiran Mohammad Ilyas. 
14Muh Nashirudin, “UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH DI DUNIA ISLAM (Menelusuri 

Pemikiran Jamaluddin Abdurraziq),” 2014. 



 

 
 

falak (astronomi Islam) telah berusaha untuk mengkaji dan memahami 

kemampuan kalender dari berbagai ragam dan variasinya, termasuk kalender 

primitif, kalender suku, kalender bangsa, dan kalender agama. Salah satu 

kalender yang populer dalam kajian falak adalah kalender Hijriah yang juga 

dikenal sebagai kalender Islam. 

Menelusuri perkembangan berbagai upaya konferensi kalender Islam 

internasional, sepanjang tahun 1973-2016 selama 33 tahun terdapat dua 

konferensi yang sangat momentual menuju unifikasi kalender Islam 

internasional yaitu temu pakar 2 pada tanggal 15-16 Oktober 2008 Maruko 

dengan tema Ijtima’ avani diradja di rabat at Taqwin keputusan menuju jadi 

kekasih kalender Islam Internasional tentang usulan tempat kalender untuk 

diseleksi menjadi kalender Hijriah Internasional keempat kalender yang 

diusulkan adalah: 

a. Kalender Husain Dallo 

Husain Diallo adalah seorang intelektual Muslin dari Republik Guinea, 

sebuah negara di pantai barat Afrika yang berbatasan dengan Senegal 

dan Mali di utara, Pantai Gading di timur, Liberia di Selatan, dan 

Guinea Bissau serta Samudra Atlantik di barat. Negara ini telah 

menjadi anggota UNESCO sejak tahun 1982. Diallo berpartisipasi 

dalam forum Ijtima’ al-Khubara as-sani li Was at-Taqwim al-Islami 

yang diselenggarakan oleh Islamic Educational Scientific and Cultural 

Organization (ISESCO) di Rabat, pada 15-16 Oktober 2008. Guniea 



 

 
 

memiliki populasi sekitar 9,4 juta penduduk, dimana mayoritasnya 

adalah Muslim (85%). Diallo adalah lulusan dari Universitas 

Damaskus di Suriah dengan gelar doctor. Saat ini, dia tinggal di guinea 

dan menjabat sebagai Direktur Urusan Sosial, Budaya, dan Ekonomi 

di Sekretariat Jendeeral Urusan Islam Guiena. Diallo mengemukakan 

bahwa dalam pembuatan kalender, penting untuk tidak hanya 

mempertimbangkan hisab semata, tetapi juga memperhatikan 

realitas alam. Jika realitas alam tidak memungkinkan untuk 

menyatukan kalender secara global dengan prinsip “satu hari satu 

tanggal di seluruh dunia”, maka kita harus siap menerima adanya 

perbedaan dalam memulai tanggal baru dalam kalender Hijriah.15 

b. Kalender Libya 

Kalender Libya menggunakan hisab hakiki dengan kriteria ijtimak 

sebelum fajar di bagian timur Libya sebagai penentu awal bulan baru. 

Jika ijtimak terjadi sebelum fajar di wilayah timur Libya, seluruh negara 

Libya akan memasuki bulan baru pada hari itu. Namun, jika ijtimak 

terjadi setelah fajar di wilayah timur, maka awal bulan baru dimulai 

pada fajar keesokan harinya. Selain itu, kalender Libya ini mengikuti 

keyakinan bahwa hari baru dimulai pada saat fajar, bukan saat 

matahari terbenam seperti umumnya dipraktikkan oleh mayoritas 

                                                             

 15Muhammad Arafat, “Konsep Unifikasi Kalender Hijriah Global Perspektif 
Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Di Kota Sorong Papua Barat,” 2023.h.105. 

 



 

 
 

umat Islam. Dalam upaya untuk globalisasi dan internasionalisasi 

kalender, para pemimpinnya memutuskan untuk menetapkan markaz 

(pusat perhitungan waktu) dari wilayah timur Libya ke markaz yang 

paling timur di dunia, yaitu Kiribati. Prinsip kalender ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1) Jika ijtimak (konjungsi bulan) terjadi sebelum fajar di titik 

Kiribati, maka seluruh dunia akan memasuki bulan baru pada hari 

tersebut. 

2) Jika ijtimak terjadi setelah fajar di Kiribati, maka bulan yang 

sedang berjalan akan genapkan menjadi 30 hari, dan awal bulan 

baru akan dimulai pada fajar keesokan harinya di seluruh dunia.16 

c. Kalender Ummul Quro’ 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggunakan Kalender Umm al-Qura 

sebagai kalender resmi mereka. Kalender ini dirancang oleh Institut 

Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah King Abdulaziz City for 

Science and Technology (KACST) dengan menggunakan teori astronomi 

modern. Meskipun digunakan untuk urusan sipil, kalender ini tidak 

dipakai untuk penentuan hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan, 

Idul Fitri, dan Idul Adha. Penentuan tanggal-tanggal tersebut 

diserahkan kepada Majlis al-Qada’ al-Ala, yang menggunakan metode 

rukyat untuk menetapkan awal bulan Hijriyah. Kadang-kadang 

                                                             
 16Budiwati, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd Al-Razik 
( Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender ).”h.419. 



 

 
 

terdapat perbedaan antara penetapan Majlis al-Qada’ al-Ala dengan 

tanggal yang tercantum dalam Kalender Umm al-Qura. Dalam urusan 

administrasi dan sipil, Majlis al-Qada’ al-Ala juga menggunakan 

Kalender Umm al-Qura. Kalender ini juga digunakan oleh masyarakat 

Muslim di luar Arab Saudi. Kalender Umm al-Qura menggantikan dua 

kalender sebelumnya, yaitu Kalender Najd dan Kalender Kerajaan Arab 

Saudi, dan merupakan hasil penggabungan keduanya. Sejarah Kalender 

Umm al-Qura terus mengalami perkembangan dan inovasi. Menurut 

Zaki al-Mutafa dan Yasir Mahmud dari King Abdulaziz City for Science 

and Technology, Kalender Umm al-Qura telah mengalami beberapa 

tahap perkembangan.  

*Tahap pertama dimulai dari tahun 1370 H/1950 M hingga tahun 

1392 H/1972 M, di mana acuan untuk penentuan bulan baru adalah 

jika hilal berada pada posisi 9º di atas ufuk saat matahari tenggelam 

pada tanggal 29 bulan.  

*Tahap kedua dari perkembangan Kalender Umm al-Qura dimulai 

dari tahun 1393 H/1973 M hingga tahun 1419 H/1998 M. Pada 

periode ini, acuan untuk penentuan awal bulan baru adalah jika 

terjadi ijtimak (konjungsi bulan) sebelum pukul 00:00 Waktu 

Universal (GMT) pada tanggal 29 bulan tersebut, maka bulan baru 

dimulai pada malam itu dan dihitung sebagai hari ke-1 bulan baru 

keesokan harinya.  



 

 
 

*Tahap ketiga dimulai dari tahun 1419 H/1998 M hingga tahun 

1422 H/2002 M. Pada masa ini, acuan untuk penentuan awal bulan 

baru adalah jika bulan terbenam setelah matahari terbenam di kota 

Mekah. Selama periode ini, koordinat Kakbah pertama kali 

digunakan dalam perancangan kalender. Tahap keempat dimulai 

dari tahun 1423 H/2003 M hingga saat ini. Pada tahap ini, terdapat 

dua kriteria untuk penentuan awal bulan baru. Pertama, ijtimak 

harus terjadi sebelum matahari terbenam pada tanggal 29 bulan 

(walaupun hanya beberapa detik). Kedua, bulan harus terbenam 

setelah matahari terbenam, dengan bulan berada di atas ufuk saat 

matahari terbenam. Jika kedua kriteria ini terpenuhi, maka bulan 

baru dimulai pada malam itu dan dihitung sebagai hari ke-1 bulan 

baru keesokan harinya. Acuan terakhir dari Kalender Umm al-Qura 

ini digunakan oleh Jamaluddin ‘Abd ar-Raziq untuk merancang 

kalender bersatu yang dikenal sebagai Kalender Qamariyah Islam 

Terpadu atau Kalender Umm al-Qura Revisi.17 

d. Kalender Hijriah terpadu jamaludin Abdul Raziq 

Kalender unifikasi yang dikembangkan oleh Jamaluddin adalah hasil dari 

penelitian panjang yang mencakup uji coba terhadap 600 bulan qamariyyah 

dari tahun 1421 Hingga 1470 H. Menurut Jamaluddin, ada tiga prinsip dasar 

yang harus diterima untuk menciptakan kalender qamariyyah internasional. 

                                                             
 17Ahmad Musonnif, “KALENDER UMM AL-QURA (Studi Pergeseran Paradigma Sistem 
Kalender Di Kerajaan Arab Saudi),” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2015), https:// 
doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.165-186. 



 

 
 

Pertama, menggunakan hisab sebagai dasar karena kalender bertujuan 

sebagai sistem perencanaan waktu yang dapat meramalkan masa depan dan 

merekam masa lalu, yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan hisab. 

Kedua, menerapkan prinsip transfer imkan rukyah, yang mengizinkan 

kemungkinan pengamatan hilal di wilayah barat untuk diterapkan pada 

wilayah timur jika wilayah tersebut telah mengalami konjungsi pada pukul 

00:00 waktu setempat, kecuali untuk kawasan GMT +14 yang menggunakan 

konjungsi sebelum waktu fajar. Ketiga, menetapkan waktu tengah malam di 

garis tanggal internasional sebagai awal waktu dan tempat permulaan hari. 

Hasil dari penelitian ini adalah usulannya terhadap suatu sistem kalender 

qamariyyah Islam Internasional yang disebut al-taqwim al-islami al-

Muwahhad, yang dapat diartikan sebagai Kalender Qamariyyah Islam 

Unifikasi atau Terpadu.18 

Berdasarkan dari keempat kalender diatas secara hisab penentuannya 

sama akan tetapi memiliki kriteria yang berbeda. Keempat kalender diatas 

dalam satu tahun memiliki 12 bulan, yang Dimana dalam sebulan tidak kurang 

dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari.

                                                             

 18Budiwati, “Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘ Abd Al-Razik 
( Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender ).”h.412. 
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BAB IV 

ANALISIS PEMIKIRAN MUH RASYWAN SYARIF TERKAIT KALENDER 

HIJRIAH GLOBAL dalam buku “PERKEMBANGAN PERUMUSAN 

KALENDER ISLAM INTERNASIONAL” 

A. Gambaran Umum buku “Perkembangan Perumusan Kalender Islam 

Internasional” 

Mohammad Ilyas adalah seorang astronom dan akademisi terkenal 

yang telah berkontribusi besar dalam kajian astronomi Islam, khususnya 

dalam studi kalender Islam. Sebagai warga negara Malaysia keturunan India, 

Mohammad Ilyas telah menghasilkan karya-karya penting yang menjadi 

rujukan dalam bidang ini, dengan karya magnum opusnya "A Modern Guide to 

Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla" yang diterbitkan 

pada tahun 1988. Kontribusi utama Mohammad Ilyas adalah upayanya untuk 

menyatukan metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (observasi 

hilal) dalam pembuatan kalender Islam internasional yang konsisten dan 

teratur. Dia mengusulkan konsep kalender "komposit" yang menggabungkan 

teori dan observasi untuk menghasilkan kalender yang seragam dari 

Muharam hingga Zulhijjah. Mohammad Ilyas melihat bahwa sistem kalender 

Islam sering kali tidak konsisten, di mana metode yang digunakan bisa 

berbeda untuk bulan-bulan tertentu, seperti menggunakan wujudul hilal 

untuk bulan Muharram hingga Sya’ban, visibilitas hilal untuk Ramadan dan 

Syawal, serta hasil rukyat dari Arab Saudi untuk Zulhijjah.1 

Buku "Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi 

atas Pemikiran Mohammad Ilyas" karya Dr. Muh. Rasywan Syarif, S. HI, M.SI 

mengkaji lebih lanjut pemikiran Ilyas. Buku ini mendiskusikan isu-isu terkait 

kalender Islam internasional dengan menggunakan kerangka teori lan G. 

Barbour dan teori normatif-interpretasi Hans George Gadamer untuk melihat 

                                                             
1Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi 

Atas Pemikiran Mohammad Ilyas.h.497. 



 

 
 

kontekstual gagasan Ilyas. Buku ini juga membahas konsep imkanu rukyat 

dan International Lunar Date Line (ILDL) sebagai solusi untuk beberapa 

problematika dalam upaya unifikasi kalender Islam internasional. Adapun 

Biografi dari Muh Rasywan Syarif.  

 Muh. Rasywan Syarif, S.HI., MSI., lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada hari 

Sabtu 17 Januari 1987 Miladiah tepatnya 17 Jumadil Awal 1407 Hijriah. 

Pendidikan formal mulai tingkat dasar hingga menengah diraihnya di sekolah 

umum. Pendidikan dasar ditempuh di SDN | Watampone Tahun 1999, SLTP 2 

Watampone Tahun 2002, SLTA I Watampone Tahun 2005. Setelah 

menyelesaikan pendidikan menengahnya, Muh. Rasywan Syarif kemudian 

melanjutkan studi di STAIN Watampone pada jurusan Syariah program studi 

Akhwalul Syaksyiyah dan lulus sarjana tahun 2009. Beliau juga mendaftarkan 

diri pada bantuan beasiswa pascasarjana Kementrian Agama RI pada Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang da lulus pada tahun 2012 tidak 

sampai disitu beliau melanjutkan juga strata tiga di Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus pada tahun 2018. Beliau banyak juga 

mengikuti seminar-seminar dibidang falak serta biasa juga menjadi 

narasumber. Beliau juga pernah ikut serta dalam sidag isbat penentuan awal 

Ramadhan 1443 H pada tahun 2011 sampai 2014. Beliau juga ikut serta dalam 

forum Galaxy yang diadakan oleh ILOA (Interntional Lunar observation 

Association) USA di TMII Jakarta pada tahun 2015 dan 2016, Presenter pada 

Internatonal Conference On Astronomy In The Muslim World (ICAMW) 2015 di 

Selangor Kuala Lumpur. Berikut karya Ilmiah yang telah di terbitkan: 

1. Artikel berjudul “Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungan” 

yang dimuat di Volume 9, Nomor 2, 2012 dari Jurnal Nasional Hunafa 

Studia Islamika  

2. “Reformasi Kalender Hijriah” Masalah atau Mudharat? Yang di 

presentasikan pada The International Conference on Astronomy in The 

Muslim World (ICAMW) pada tanggal 19-20 November 2015 di 



 

 
 

Universitas Tenaga Malaysia, yang diselenggarakan oleh Malaysian 

Islamic Astronomy Society. 

3. “Phenomenological Islam: Solar Eclipse In (Cultural Studies ‘Siemme 

Matanna Essoe on Bugis Bone’s Females) yang dipresentasikan pada Ar-

Raniry International Conference On Islamic Studies (ARICIS I) di Uin 

Ar- Raniry Banda Aceh pada tanggal 26-27 Oktober 2016. 

4. Artikel berjudul “Ikhtiar Metodologis Nidhal Qassum Menuju Kalender 

Islam Internasional” yang di terbitkan di Al-Marshad: Jurnal Astronomi 

Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Volume 3, Nomor 1, 2017 di Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). 

5. “Islamisation of Hunting Ritual Cultural Tradition for Blessing ‘Siemme 

Ketengnge (Lunar Eclipse) in the Bugis-Bone Society, South Sulawesi” 

yang dipresentasikan di Indonesia International Conference On 

Multidisciplinary Academy (ICMA) 2017 pada tanggal 13 Mei 2017 di 

Swiss Garden Hotel & Residence, Kuala Lumpur.      

6. Artikel berjudul “Konsilidasi Metodologis Kalender Islam Intenasional: 

Meneladani Intelektual Umar Bin Khattab dan Julius Caesar” yang 

diterbitkan di Jurnal Bimas Islam Tahun 2017.  

7. Sub-bab dalam buku “Kaleidoskop Observatorium Imah Noong 

Indonesia: Sebuah Deskripsi Historis dan Prospektus Ilmiah” yang 

diterbitkan oleh Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan 

Malaysia pada tahun 2019. Semua karya ini menunjukkan kontribusi 

yang signifikan dalam bidang astronomi Islam, Kajian budaya dan 

Kalender Hijriah. Dan melanjutkan karirnya sebagai tenaga edukatif di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2 

Menurut Mohammad Ilyas, penyatuan kalender Islam internasional 

harus didukung oleh penguatan sains di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, 

                                                             
 2Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi 
Atas Pemikiran Mohammad Ilyas..h.494-496. 



 

 
 

dia mendorong berbagai program yang mendukung penguatan sains untuk 

mendukung upaya ini. 

B. Analisis Pemikiran Muh Rasywan Syarif Terkait kalender Hijriah 

Global dalam Buku “Perkembangan Perumusan Kalender Islam 

Internsional” 

 Perumusan kalender memiliki makna yang sangat penting dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan pribadi, sosial, agama dan 

bahkan dalam konteks negara. Kalender berasal dari Bahasa inggris 

“calendar” dalam Bahasa Prancis disebut “calendier” dan dalam Bahasa 

latin disebut “kalenderium” yang merujuk pada hari pertama dari bulan 

dalam kalender romawi kuno. Sistem penanggalan mengacu pada 

fenomena astronomi dan memanfaatkan perhitungan matematis untuk 

Menyusun kalender,3 

 Pemikiran Muh Rasywan Syarif dalam bukuya “Perkembangan 

Perumusan Kalender Islam Internasional” menyoroti kompleksitas dalam 

upaya harmonisasi kalender Islam secara global. Pemikirannya 

menekankan pentingnya kesepakatan internasional dalam penepatan 

awal bulan Hijriah, mengingat variasi pendekatan yang ada diberbagai 

negara dan komunitas muslim. Perumusan kalender Islam Internasional 

juga memiliki kontribusi yang besar terhadap kehidupan umat Islam 

secara keseluruhan. Kalender ini juga tidak hanya sebagai alat untuk 

mengatur sehari-hari, tetapi juga memiliki signifikansi yang mendalam 

dalam konteks ibadah dan muamalah (hubungan sosial). Sistem kalender 

didunia tidak ada yang bersifat sakral dalam penetapannya. Semua sistem 

penanggalan, termasuk kalender Islam, merupakan hasil dari interaksi 

kompleks antara kebutuhan praktis manusia, fenomena alam, dan 

perkembangan sejarah peradaban. Berbagai sistem kalender yang telah 

digunakan dalam sejarah manusia terus mengalami penyempurnaan dan 

                                                             
 3Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam, 2014.h.1. 



 

 
 

adaptasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kalender Islam, sebagai 

bagian dari sistem kalender global, juga mengalami evolusi dan 

penyesuaian seiring dengan waktu, sambil tetap mempertahankan nilai-

nilai dan prinsip-prinsip yang penting bagi umat Islam dalam menjalankan 

ibadah dan kehidupan sehari-hari.4 

 Umat Islam sampai saat ini belum memiliki kalender yang diakui secara 

global dan dapat digunakan sebagai standar diseluruh dunia. Bahkan 

ditingkat Regional, kalender seperti Ummul Qura’ yang digunakan sebagai 

kalender resmi oleh Kerajaan Saudi Arabia, serta dibeberapa negara 

tetangga seperti Qatar dan Bahrain, masih dianggap kurang stabil dan 

tidak konsisten. Di Indonesiapun tidak ada kalender Islam yang resmi 

yang berlaku secara nasional, departeman yang sekarang Bernama 

kementrian agama memiliki kalender sendiri, tetapi berbagai organisasi 

Islam juga memiliki kalender mereka masing-masing untuk keperluan 

penanggalan ibadah mereka. Salah satu masalah ibadah umat Islam adalah 

seringnya mereka tidak dapat melaksanakan ibadah sunat Arafah pada 

waktu yang tepat karena ketiadaan kalender Global hal ini disebabkan 

oleh perbedaan jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah (hari Arafah) di Mekah 

dengan jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah ditempat lain. Perbedaan ini terjadi 

karena umat Islam tidak menerapkan sistem kalender global yang sama, 

yang menyebabkan kekacauan dalam system waktu Islam.5 Kehadiran 

kalender Hijriah Global dianggap sangat penting dan mendesak, tujuan 

dari kalender Hijriah global sebenarnya adalah untuk menyatukan umat 

Islam dalam menentukan waktu awal bulan Ramadhan, Syawal, dan 

Dzulhijjah. Penyatuan ini sendiri merupakan salah satu aspek penting dari 

syiar agama Islam yang tidak dapat diragukan lagi. 

                                                             

 4Muh Rasywan Syarif, “Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi 
Atas Pemikiran Mohammad Ilyas.h.14. 

 5M Arbisora Angkat, “Kalender Hijriyah Global Dalam Perspektif Fiqh” (Pascasarjana 
UIN Sumatera Utara, 2017).h.136. 



 

 
 

 Namun, walaupun mungkin untuk membuat kalender Islam yang 

berlaku secara universal diseluruh dunia, penting untuk menyadari 

bahwa hal ini menjadi sulit karena beberapa faktor astronomis. Misalnya, 

bentuk bumi yang bulat, gerakan rotasi dan revolusi bumi, serta gerakan 

bulan mengelilingi bumi semuanya mempengaruhi bagaimana kita 

menentukan awal bulan dalam kalender Islam. Selain itu, posisi geografis 

pengamat dibumi juga turut memainkan peranan dalam hal ini, termsauk 

lintang, bujur, dan ketinggian pengamat. Oleh karena itu, menciptakan 

standar universal untuk menetapkan awal bulan Islam didunia menjadi 

tidak mungkin dilakukan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 

penentuan parameter hilal. Dengan demikian untuk menciptakan 

kalender Islam yang universal, penting untuk mengandalkan informasi 

mengenai posisi dan ukuran hilal diseluruh dunia yang dapat dihitung 

secara real time. Ada beberapa opsi kalender Islam bisa dijadikan bahan 

studi dan analisis sebagai acuan dalam pembentukan kalednder Islam 

Internasional. Kalender Hijriah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, 

yang pertama adalah kalender terpadu yang mengusung prinsip “satu hari 

satu tanggal diseluruh dunia” sehingga tidak bergantung pada penggunaan 

rukyat untuk menentukan awal bulan. Yang kedua adalah kalender zonal 

yang membagi bumi menjadi zona-zona kalender. Ada yang membagi 

bumi menjadi empat zona dan tiga zona,6 yang terdiri dari: 

1. Kalender empat zonal  

Kalender empat zonal dibagi menjadi empat zona kalender yang 

masing-masing memiliki tanggal tersendiri. Contohnya wilayh yang 

terbagi antara waktu standar (standar time) dan waktu musim 

                                                             
 6Taufiqurrahman Kurniawan, “Penyatuan Kalender Islam,” YUDISIA: Jurnal Pemikiran 
Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2016).h.11. 



 

 
 

panas (Daylight Saving Time), dimana perbedaan tanggal juga dapat 

terjadi.7  

a. Zona pertama dari posisi 150˚ BT hingga 75˚ BT meliputi: Asia Selatan, 

dan Tenggara (India, Cina, Indonesia, Malaysia) 

b. Zona kedua dari posisi 75˚ BT hingga 30˚ BT meliputi: Jazirah Arab, 

Syam, Iran, Afganistan, Rusia. 

c. Zona ketiga dari posisi 30˚ hingga 15˚ BB meliputi: Afrika dan Eropa. 

d. Zona keempat dari posisi 45˚ BB hingga 120˚ BB meliputi: Amerika 

Utara dan Amerika Selatan.8 

2. Kalender Tiga Zonal 

Kalender tiga zonal terdiri dari zona timur, Tengah, dan barat, 

Dimana masing-masing zona memiliki tanggal yang berbeda. 

Misalnya, Amerika Serikat menggunakan tiga zona waktu (Eastern, 

Central, dan Pacific), Dimana waktu dan tanggal dapat berbeda 

antar zona.9 

3. Kalender dua zonal 

  Kalender dua zonal atau bizonal memiliki keunggulan tersendiri 

dibandingkan dengan kalender zonal lainnya karena dapat 

mengurangi pembagian zona, sehingga perbedaan awal bulan baru 

dapat diminimalkan secara signifikan. Kalender dua zonal atau 

bizonal membagi bumi menjadi dua zona tanggal seperti berikut: 

a. Zona kalender kamariah timur mencakup wilayah dari garis 180˚ BT 

hingga 20˚ BB. Wilayah ini mencakup Benua Australia, Rusia, Afrika, 

Eropa, serta seluruh dunia Islam. 

                                                             
 7Siti Tatmainul Qulub, “Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan 
Mohammad Ilyas,” Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan 3, no. 1 
(2017).h.2 

 8Muh Rasywan Syarif, Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional Studi 
Atas Pemikiran Mohammad Ilyas.h.151.  

 9Siti Tatmainul Qulub, “Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan 
Mohammad Ilyas.”h.2. 



 

 
 

b. Zona kalender Hijriah Barat mencakup wilayah dari 20˚ BB kearah 

Barat. Wilayah ini termasuk Amerika Utara dan Amerika Selatan. 

Menurut Syamsul Anwar, kaidah-kaidah kalender bizonal adalah 

sebagai berikut: 

1) Dizona timur, jika terjadi ijtimak sebelum fajar di Mekah pada hari 

ke-29 bulan yang sedang berjalan, maka hari berikutnya dianggap 

sebagai tanggal 1 bulan baru. Namun, jika ijtimak terjadi setelah 

fajar di Mekah, maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan 

tersebut. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan rukyat 

dengan kriteria yang jelas di zona timur, maka keesokan harinya 

tetap dianggap sebagai tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut 

kaidah diatas belum mencapai bulan baru. Jika sama sekali tidak 

memungkinkan untuk melakukan rukyat di zona timur, maka hari 

berikutnya adalah hari ke-30 bulan tersebut, meskipun menurut 

kaidah diatas sudah masuk bulan baru, 

2) Di zona barat, jika ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam di 

Mekah dan bulan terbenam lebih awal dari matahari pada hari 

ke-29 bulan yang sedang berjalan, maka hari berikutnya 

dianggap sebagai tanggal 1 bulan baru. Jika tidak terpenuhi, 

maka hari berikutnya adalah hari ke-30 bulan tersebut. Jika 

terdapat kemungkinan meskipun agak sulit, maka hari 

berikutnya adalah tanggal 1 bulan baru, meskipun menurut 

kriteria di atas belum bulan baru. Jika tidak memenuhi syarat 

seperti yang dijelaskan pada poin a, maka hari berikutnya 

adalah hari ke-30 bulan berjalan.10 

 Saat ini, kalender Hijriah belum memiliki standar global yang diterima 

secara universal, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Namun ada 

                                                             
 10Elly Uzlifah and Nur Eka Putri Firdiniah, “Kalender Zonal Sebagai Upaya Unifikasi 
Awal Bulan Kamariah Gagasan Abdurrahman Özlem,” ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak 8, no. 1 
(2024): 60–79.h.66.  



 

 
 

beberapa opsi yang dipertimbangkan, seperti kalender empat zonal, tiga zonal 

dan bizonal menawarkan berbagai pendekatan untuk menyatukan penetapan 

awal bulan Hijriah. Prinsip bizonal misalnya, mengusulkan penetapa awal 

bulanberdasarkan ijtima’ di Mekah dengan kriteria khusus untuk setiap zona 

kalender. Meskipun upaya terus dilakukan untuk menemukan Solusi yang 

lebih teritegrasi dan konsisten, tantangan astronomi dab perbedaan zona 

geografis masih mempengaruhi proses harmonisasi kalender Hijriah di 

tingkat Internasional.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan:  

1. Historisasi Perumusan Kalender Hijriah Kalender Hijriah dalam Islam 

didasarkan pada Al-Qur’an dan hadis untuk menentukan bulan-bulan 

ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dengan cara mengamati 

hilal. Jika hilal tidak tampak, maka bulan dianggap memiliki 30 hari. 

Awal bulan Hijriah biasanya ditentukan dengan mengamati hilal 

pertama setelah matahari terbenam, Kalender Hijriah dimulai dari 

hijrah Nabi Muhammad pada 1 Muharram 1 H (16 Juli 622 M), 

mengikuti siklus bulan yang sekitar 29,5 hari, dan terdiri dari dua belas 

bulan dengan siklus 29 atau 30 hari, awal bulan didasarkan pada dua 

kriteria utama: wujudul hilal, yang menilai konjungsi dan ketinggian 

bulan, serta imkan rukyat MABIMS, yang telah diperbarui sejak 2022 

untuk meningkatkan ketepatan penentuan bulan. 

2. Perumusan Kalender Hijriah Global menjadi Unifikasi kalender Islam 

Internasional, Kalender Masehi mengalami reformasi utama pada 

tahun 325 M, termasuk perubahan tanggal vernal equinox, dan 

stabilitasnya tercapai dalam 19 abad. Sebaliknya, kalender Hijriah, 

yang berusia sekitar 14 abad dan memiliki siklus bulan 29-30 hari 

dengan total 354 hari setahun, lebih pendek 11 hari dibandingkan 

kalender solar. Akibatnya, kalender Hijriah diperkirakan akan 

menyamai kalender Masehi pada tahun 20526. Berbagai upaya 

internasional, seperti Kongres Istanbul 2016, telah dilakukan untuk 

menyatukan kalender Hijriah, dengan beberapa versi kalender seperti 

UIMC dan Kalender Umm al-Qura dikembangkan. Jamaluddin 

Abdurraziq juga mengusulkan Kalender Islam Terpadu. Upaya ini 



 

 
 

mencerminkan kemajuan menuju sistem kalender yang lebih konsisten 

dan terintegrasi. 

3. Pemikiran Muh Rasywan Syarif terkait Kalender Hijriah Global dalam 

buku perkembangan perumusan kalender Islam Internasional Dalam 

buku “Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional”, Muh 

Rasywan Syarif menjelaskan tantangan besar dalam menyelaraskan 

kalender Islam secara global dan menekankan perlunya kesepakatan 

internasional untuk menentukan awal bulan Hijriah. Kalender 

internasional penting untuk pengaturan ibadah dan hubungan sosial 

umat Islam. Beberapa opsi yang dipertimbangkan termasuk Kalender 

Empat Zonal, Kalender Tiga Zonal, dan Kalender Bizonal, dengan 

prinsip bizonal mengusulkan penetapan awal bulan berdasarkan 

ijtimak di Mekah dan kriteria zona masing-masing. Upaya terus 

dilakukan untuk menemukan solusi kalender Hijriah yang lebih 

terintegrasi dan konsisten secara internasional. 

B. Implikasi 

 Dengan adanya penelitian kalender Hijriah Global, koordinasi antara 

negara-nagara Muslim akan lebih mudah dan efektif. Penetapan tanggal-

tanggal penting seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha dapat dilakukan 

secara serentak diseluruh dunia, mengurangi perbedaan tanggal yang 

sering terjadi akibat perbedaan metode pengamatan. Dengan demikian 

perumusan kalender Hijriah global memiliki potensi untuk membawa 

dampak signifikan dalam banyak aspek kehidupan umat Islam, mulai dari 

keseragaman ibadah hingga kerjasama internasional. Perkembangan ini 

tidak hanya akan meningkatkan keteraturan dalam praktik keagamaan 

tetapi juga memperkuat hubungan antar negara Muslim di seluruh dunia.
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