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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za   ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya Y Ye ي

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

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

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

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u وَ 

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 

 fatḥah dan alif atau yā‟ Ᾱ a dan garis di atas ...ا َ |...ىَ 

 kasrah dan yā‟ I i dan garis di atas ىَ 

 ḍammah dan wau Ū U dan garis di atas وَ 

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan  tā’ marbūṭah yang  mati  atau  mendapat  harkat  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 transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ى ber-

tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( َىَ   maka ia ,(ى

ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “l” (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya. 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) yang 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.  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

9. Lafẓ al-Jalālah ( اللَّه)  

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

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

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

Jalālah ditransliterasikan dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf nama awal dari (orang, 
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subhānahū wa ta’ālā 

saw.  =  sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  =  ‘alaihi al-salām 

H  =  Hijriah 

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 Ali „Imrān/3:4 

HR  =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  :  Tasliyah Erlina Ramli 

Nim  :  10900117069 

Judul  :  PERAN  KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARRU  

     DALAM   MENENTUKAN   STANDAR   DAN  VALIDASI  

    ARAH  KIBLAT  DI  KABUPATEN  BARRU 

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran Kementerian 

Agama Kabupaten Barru dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di 

Kabupaten Barru. Pokok masalah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) rumusan 

masalah yakni bagaimana eksistensi Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam 

hal penentuan arah kiblat di Kabupaten Barru dan bagaimana proses pelaksanaan 

pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Barru. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan penelitian teologis normatif (syar’i) dan yuridis. Metode pengumpulan 

data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 

teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 4 tahap diantaranya 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Kementerian Agama Kabupaten 

Barru dalam menentukan arah kiblat berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal 

Kementerian Agama. Akan tetapi, dalam melakukan verifikasi arah kiblat masjid 

atau musala keaktifannya belum maksimal ini dilihat dari sebagian besar masjid 

yang ada di Kabupaten Barru arah kiblatnya tidak sesuai dari arah yang 

sebenarnya yakni 292 yang diukur dari barat ke utara dan minimnya permintaan 

pengukuran arah kiblat masjid atau musala. Masjid atau musala yang ingin diukur 

arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru harus lebih dulu 

mengajukan surat permohonan pengukuran atau peninjauan arah kiblat sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Proses pelaksanaan pengukuran dilapangan 

menggunakan 2 (dua) alat yakni kompas pedoman arah kiblat dan qiblat tracker. 

Setelah dilakukan pengukuran diterbitkan berita acara yang berisi hasil 

pengukuran arah kiblat.  

Implikasi dari penelitian ini ialah peneliti berharap agar Kementerian 

Agama sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengukuran arah kiblat 

harus lebih sering melakukan sosialisasi dan diharapkan mampu mengadakan 

kegiatan yang terkait dengan arah kiblat yang melibatkan akademisi (universitas) 

dibidang ilmu falak dan Kementerian Agama perlu mengeluarkan surat edaran 

terkait pengukuran arah kiblat yang mana setiap ada pembangunan masjid atau 

musala baru maupun renovasi masjid atau musala harus ada permohonan 

pengukuran arah kiblat ke Kementerian Agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah swt. menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi tentu 

memiliki tujuan dan manfaat. Seperti halnya dengan tujuan diciptakannya 

manusia, Allah swt. telah menjelaskan didalam QS Az-Dzariyat/51:56 yang 

berbunyi:  

Allah swt. berfirman: 

 (65) نَّ وَالِْْ نْسَ إِلََّّ لِيَ عْبُدُونِ وَمَاخَلَقْتُ الِْ 
Terjemahnya: 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-Ku.”

1
 

Ayat diatas menjelaskan tentang tujuan diciptakannya manusia semata-

mata hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Bentuk ibadah kita kepada Allah 

swt. salah satunya dengan mendirikan ṣalat. Kenapa ṣalat? Karena pada hari 

kiamat nanti yang akan dihisab pertama kali adalah ṣalat. Syarat sahnya ṣalat 

ialah salah satunya menghadap kiblat. Dalam mendirikan ṣalat, menghadap kiblat 

tidak cukup dengan niat saja melainkan harus ada usaha dan upaya untuk 

mengetahui arah kiblat secara pasti karena itu sangat mempengaruhi kualitas 

ibadah (diterima atau tidaknya ṣalat) yang dikerjakan. 

Penting untuk mengetahui tentang dasar hukum dan cara menentukan arah 

kiblat tersebut. Adapun ayat al-Qur’an terkait arah kiblat yakni: 

Firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2:149 yang berbunyi: 

 وَاِنَّوُ للَْحَقُّ مِنْ رَّ بِّكَ وَمَااللُ  وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِالْْرََامِ 

                                                   
1
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya (t.c.; Jakarta: 

PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 698. 
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ا تَ عْمَلُوْنَ)  (41ٔبِغَافِلٍ عَمَّ

Terjemahnya : 

”Dan dari mana saja kamu(Muhammad) keluar Maka palingkanlah wajahmu 
kearah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan yang hak 
dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu 
kerjakan.”

2
 

Ayat tersebut menerangkan bahwa ketika hendak mendirikan ṣalat harus 

menghadapkan diri kearah Ka’bah. Sebagian besar ulama berpandangan bahwa 

yang wajib untuk menghadap bangunan Ka'bah ialah orang yang saat itu ada 

disekitar Ka'bah dan mampu melihat bangunan Ka’bah. Berbeda halnya dengan 

ketika seseorang berada jauh dari Kota Mekkah dan tidak mampu melihat 

bangunan Ka'bah, ia dituntut untuk menghadap kearah Ka’bah saja.
3
 

Seperti halnya di Indonesia, secara topografis terletak di sebelah timur 

Arab Saudi, sehingga arah kiblat umat Islam yang tinggal di Indonesia mengarah 

ke barat. Tidak salah jika mengatakan bahwa arah barat merupakan arah kiblat 

tetapi ini kurang tepat, dikarenakan ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan 

terkait persoalan arah kiblat mulai dari letak geografis wilayah di Indonesia yang 

berbeda-beda, dalam menentukan arah kiblat ada yang berdasarkan pada 

perhitungan atau pengukuran secara langsung dan ada juga berdasarkan perkiraan 

saja, serta berita yang berkembang di masyarakat bahwa terjadi kemelencengan 

arah kiblat masjid dari arah yang seharusnya. 

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kewenangan pemerintah dalam 

meminimalisir persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Wewenang 

pemerintah sebagaimana yang dimaksud adalah yang tercantum dalam QS An-

Nisa/4:83 sebagai berikut : 

رٌمِّنَالََّْمْنِ اَوِ الْْوَْفِ اَذَاعُوْابِوِ وَلَوْرَدُّوْهُ اِلََ الرَّسُوْلِ وَاِلََ اوُلَِ الَّْمَْرِمِنْ هُمْ وَاِذَاجَاءَ ىُمْ اَمْ 
                                                   

2
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 28. 

3
Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak Teori,Praktik,dan Fikih (Cet.I; 

Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 49. 
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هُمْ وَلَوْلََّ  يْطَنَ اِلََّّ لَعَلِمَوُ الَّذِيْنَ يَسْتَ نْبِطوُْنوَُ مِن ْ تَُوُ لََّت َّبَ عْتُمُ الََّّ ْْ مْ وَرَ ُُ لُ اِلل عَلَيْ ْْ  فَ
 (38)قلَِيْلًً.

Terjemahnya: 

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 
ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka 
menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah 
orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) 
mengetahuinya (secara resmi) dari mereka. Sekiranya bukan karena karunia 
dan rahmat Allah swt. Kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali 
sebagian kecil diantara kamu.”

4
 

Ayat tersebut menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk taat kepada ulil 

amri atau pemerintah. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjawab 

segala persoalan yang ada, maka dari itu untuk menjawab berbagai persoalan atau 

konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat mengenai arah kiblat, dalam hal 

ini pemerintah yang diberikan kewenangan ialah Kementerian Agama. 

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan Fatwa Nomor 03 

Tahun 2010 tentang kiblat Indonesia yang disahkan pada tanggal 01 Februari 

2010
5
 dan ada 3 ketentuan hukum didalamnya. Pertama, kiblat bagi orang yang 

ṣalat dan mampu melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (‘Ainul 

Ka’bah). Kedua, kiblat bagi orang yang ṣalat dan tidak mampu melihat Ka’bah 

adalah arah Ka’bah (Jihatul Ka’bah). Ketiga, Indonesia secara geografis terletak 

di bagian timur Ka’bah, sehingga kiblat umat Islam menghadap ke barat. 

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut ternyata menimbulkan 

permasalahan baru. Fatwa tersebut dianggap preamatur bagi sebagian besar ulama  

khususnya dibidang ilmu falak. Fatwa tersebut bukan menjadi solusi bagi 

masyarakat akan tetapi membahayakan masyarakat apabila menjadi pandangan 

dalam beribadah.
6
 Maka dari itu dengan berbagai macam kritikan sehingga 

                                                   
4
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 118. 

5
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat Indonesia. 

6
Muh. Ma‟rufin Sudibyo, Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara 

Pengukurannya), (t.c; Solo: Tinta Medina, 2011), h. 148. 
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dilakukan perbaikan terhadap Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tersebut, dan pada 

bulan agustus tahun 2010 MUI kembali mengeluarkan Fatwa Nomor 05 Tahun 

2010 tentang kiblat Indonesia.
7
 Adapun yang menjadi bahan revisi ialah ketentuan 

hukum ketiga yakni dengan posisi yang beragam sesuai dengan letak wilayah 

masing-masing kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke barat laut. Dengan 

demikian, bangunan masjid ataupun musala yang kurang tepat arah kiblatnya 

tidak perlu membongkar bangunannya hanya saja shafnya yang perlu ditata ulang. 

Banyaknya penelitian yang berusaha mengkaji keakuratan arah kiblat baik 

itu berdasarkan teori maupun metode yang digunakan baik itu menggunakan 

instrumen klasik maupun modern
8
. Seperti halnya yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama seiring berjalannya waktu alat yang dipakai untuk mengukur 

arah kiblat sudah lebih modern yakni menggunakan qiblat tracker. 

Terkait wewenang Kementerian Agama sudah ada beberapa aturan yang 

mengatur dalam hal penentuan arah kiblat yang berawal dari pendirian rumah 

ibadah salah satunya yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang 

pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam 

pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat 

beragama, dan pendirian rumah ibadat.
9
 Dari peraturan perundang-undangan ini 

                                                   
7
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat Indonesia. 

8
Instumen klasik dalam Ilmu Falak ialah alat yang terbuat dari bahan tradisional, salah 

satu contohnya adalah sundial dan tongkat istiwa’. Sedangkan instrumen modern yang 

digunanakan dalam Ilmu Falak adalah alat yang terbuat dari bahan modern, salah satu contohnya 

adalah qiblat tracker, hilal tracker maupun yang menggunakan lensa seperti teleskop. Siti 

Tatmainul Qulub, Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi, (Cet. I; Depok: Rajawali Pres, 

2017), h.18-19. 

9
Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 

Dan Pendirian Rumah Ibadat”.  
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dapat kita ketahui bahwa dalam hal pendirian rumah ibadah seperti masjid atau 

musala, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota harus 

mengeluarkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk aturan yang 

terkait susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama diatur dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja 

instansi vertikal Kementerian Agama. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa dalam 

proses penentuan arah kiblat wewenangnya berada pada seksi bimbingan 

masyarakat Islam. 

Dari berbagai permasalahan yang timbul alasan peneliti mengangkat 

permasalahan yang berkaitan dengan arah kiblat dikarenakan adanya kegelisahan 

peneliti terhadap masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan posisi kiblat yang 

beragam dan dengan letak geografis yang berbeda-beda disetiap daerah, sebagian 

besar masjid yang ada di Sulawesi Selatan arah kiblatnya dapat dikatakan belum 

akurat atau melenceng dari arah yang sebenarnya yakni 292. Sama halnya di 

Kabupaten Barru salah satu permasalahan yang ada yakni meskipun sudah ada 

beberapa masjid yang arah kiblatnya sudah dikalibrasi oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Barru tetapi diubah kembali ke posisi semula oleh masyarakat 

setempat salah satunya ialah masjid yang berada di Dusun Ele Desa Lompo 

Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.  

Alasan peneliti mengangkat judul tersebut meskipun sudah ada penelitian 

yang membahas tekait peran Kementerian Agama dalam menentukan standar dan 

validasi arah kiblat tetapi belum ada penelitian dilakukan di Sulawesi Selatan 

khususnya di Kabupaten Barru terkait peran Kementerian Agama tersebut. 

Sedangkan alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Barru agar 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yang notabenenya berdomisili 

di Kabupaten Barru. Selain itu terkait dengan peran Kementerian Agama 
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Kabupaten Barru masih ada beberapa masyarakat Kabupaten Barru yang belum 

mengetahui tentang kewenangan pemerintah tersebut. 

Dari alasan-alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang 

telah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam menjawab 

permasalahan tersebut  maka melalui penelitian ini peneliti mengangkat penelitian 

skripsi dengan judul “Peran Kementerian Agama Kabupaten Barru Dalam 

Menentukan Standar Dan Validasi Arah Kiblat Di Kabupaten Barru”.  

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini ialah: 

a. Peran Kementerian Agama 

b. Penentuan Standar dan Validasi Arah Kiblat 

2. Deskripsi Fokus 

a. Peran Kementerian Agama 

Dalam penelitian ini peran Kementerian Agama yang dimaksud adalah 

peran yang terkait dengan eksistensi Kementerian Agama dalam hal penetuan arah 

kiblat dan proses pelaksanaannya dalam melakukan pengukuran arah kiblat. 

b. Penentuan Standar dan Validasi Arah Kiblat 

Penentuan standar dan validasi arah kiblat yang dimaksud ialah untuk 

penentuan standar yakni terkait dengan metode yang digunakan dalam 

menentukan arah kiblat dan dasar hukum yang digunakan Kementerian Agama 

dalam hal ini penentuan arah kiblat salah satunya yang berdasar pada Peraturan 

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi 

vertikal Kementerian Agama. Untuk validasi arah kiblat terkait dengan penerbitan 

berita acara oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Barru sebagai bukti 

bahwa masjid tersebut sudah diukur arah kiblatnya.  
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C. Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti 

merumuskan pokok masalah “Bagaimana peran Kementerian Agama Kabupaten 

Barru dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kabupaten Barru?” 

dari pokok masalah tersebut, peneliti merumuskan sub masalah yang akan diteliti 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Bagaimana eksistensi Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam hal 

penentuan arah kiblat di Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pengukuran arah kiblat yang dilakukan 

Kementerian Agama Kabupaten Barru? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi 

calon peneliti untuk mempresentasikan hasil bacaannya terhadap literatur-literatur 

yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti.
10

 Sebagai penunjang 

dalam melakukan penelitian diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Kajian 

pustaka di peroleh dari berbagai literatur seperti buku, skripsi dan jurnal serta 

sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan penelusuran yang di 

lakukan oleh peneliti bahwa penelitian ini terkait dengan peranan Kementerian 

Agama dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat masih minim dan 

belum ada tulisan ataupun penelitian yang membahas terkait hal tersebut di 

Sulawesi Selatan khususnya pada Kementerian Agama kabupaten atau kota. 

Sebagai bahan rujukan, terdapat beberapa kajian pustaka atau penelitian terdahulu 

yang sehubungan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut. 

 

                                                   
10

UIN Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin 

Makassar Edisi Revisi (Cet. I; Makassar: Alauddin Pres, 2013), h. 13. 
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Ali Parman, dalam bukunya yang berjudul Arah Kiblat, pada buku ini 

membahas tentang sejarah dan dasar-dasar hukum penentuan arah kiblat.
11

 

Adapun keistimewaan dari buku ini yakni membahas secara rinci terkait dasar 

hukum dalam menentukan arah kiblat. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

membahas terkait dasar hukum yang digunakan Kementerian Agama dalam 

menentukan standar pengukuran arah kiblat. 

Ahmad Izzuddin, dalam bukunya yang berjudul Metode Hisab-Rukyat 

Praktis dan Solusi Permasalahannya, pada buku ini tidak hanya membahas hisab 

arah kiblat saja melainkan membahas juga terkait solusi permasalahan dalam 

menentukan arah kiblat.
12

 Berbeda halnya dalam penelitian ini peneliti membahas 

terkait peran Kementerian Agama dalam mengatasi persoalan arah kiblat. 

A.Kadir, dalam bukunya yang berjudul Formula Baru Ilmu Falak, adapun 

pembahasan dalam buku ini terkait metode dalam menentukan arah kiblat dan 

cara pengaplikasiannya.
13

 Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas 

terkait standar atau metode yang digunakan Kementerian Agama dalam 

melakukan pengukuran arah kiblat. 

Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Ilmu Falak, pada buku ini  membahas terkait pengertian, sejarah, dasar 

hukum serta metode dalam menentukan arah kiblat.
14

 Sedangkan dalam penelitian 

ini peneliti fokus pada metode yang digunakan Kementerian Agama dalam 

melakukan pengukuran arah kiblat. 

 

                                                   
11

Ali Parman, Ilmu Falak (t.c.; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 90. 

12
Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi 

Permasalahannya) (Cet.I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012) h.137. 

13
A. Kadir, Formula Baru Ilmu Falak (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2018), h. 69. 

14
Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak Teori,Praktik,dan Fikih, h. 47. 
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Siti Tatmainul Qulub, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Falak Dari 

Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi, pada buku ini membahas bukan hanya sejarah 

terkait arah kiblat melainkan alat yang digunakan dalam menentukan arah kiblat 

seperti Istiwaini atau tongkat istiwa’ yang tergolong klasik, sampai alat yang 

modern seperti aplikasi yang berbasis software baik secara offline, online maupun 

android.
15

 Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pembahasan 

terkait alat yang digunakan Kementerian Agama dalam melakukan pengukuran 

arah kiblat. 

Selain buku peneliti juga menggunakan beberapa penelitian seperti jurnal 

yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

Alimuddin, dalam jurnalnya yang berjudul Sejarah Ilmu Falak. Dalam 

jurnal ini membahas terkait perkembangan ilmu falak dari masa ke masa. Adapun 

pembahasan yang relevan dengan penelitian ini yakni terkait persoalan 

perhitungan arah kiblat yang digunakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen 

Agama Republik Indonesia yakni berupa program software yang berisi data 

astronomi (ephemeris) salah satunya untuk keperluan pengukuran arah kiblat yang 

dinamakan Win Hisab ver 2,0.
16

 Sedangkan dalam penelitian ini membahas secara 

mendalam mengenai metode atau alat yang digunakan Kementerian Agama dalam 

melakukan pengukuran arah kiblat dilapangan. 

Rahma Amir, dalam jurnalnya yang berjudul Kalibrasi Arah Kiblat Masjid 

Di Kecamatan Makassar Kota Makassar. Dalam jurnal ini membahas tentang 

kemelencengan arah kiblat masjid dari arah yang sebenarnya dan perbedaan 

pendapat antar jamaah terkait persoalan arah kiblat.
17

 Sedangkan dalam penelitian 

                                                   
15

Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi (Cet.I; Depok: 

PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 299. 

16
Alimuddin, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak", Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan 

Ketatanegaraan 2.2 (2016): h. 192. 

17
Rahma Amir, "KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN 
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ini membahas tentang peranan Kementerian Agama dalam mengatasi persoalan 

arah kiblat yang terjadi di tengah masyarakat. 

Rizki Muhammad Haris, dalam jurnalnya yang berjudul Hukum Ṣalat 

Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat : Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan 

Sidamanik. Dalam jurnal ini membahas tentang pengertian arah kiblat, dasar 

hukum menghadap kiblat, serta kedudukan menghadap kiblat. Tetapi yang 

menjadi pokok masalah dalam jurnal ini ialah terkait perbedaan arah kiblat 

ditengah masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di Indonesia karena 

disebabkan perubahan arah kiblat yang semula menghadap ke barat kemudian ke 

arah barat laut. Seperti halnya di Kecamatan Sidamanik yang arah kiblat 

masjidnya rata-rata melenceng sekitar 23 dari arah barat.
18

 Sedangkan dalam 

penelitian ini peneliti mengkaji secara mendalam terkait peranan Kementerian 

Agama dalam mengatasi persoalan perbedaan arah kiblat masjid. 

Bustanul Iman, dalam jurnalnya yang berjudul Peranan Arah Kiblat 

Terhadap Ibadah Shalat. Dalam jurnal ini membahas tentang posisi kiblat umat 

Islam yang ada di Indonesia dengan letak geografis yang berbeda. Dengan masjid 

atau musala yang arah kiblatnya masih kurang tepat diupayakan unuk menata 

ulang shafnya tanpa membongkar bangunan masjid.
19

 Sedangkan dalam penelitian 

ini peneliti membahas terkait kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Agama 

untuk melakukan pengukuran atau pengecekan kembali arah kiblat terhadap 

masjid atau musala yang arahnya masih kurang tepat. 

 

                                                                                                                                           
MAKASSAR KOTA MAKASSAR", ELFALAKY 4.2 (2020): h. 233. 

18
Rizki Muhammad Haris, "Hukum Ṣalat yang Tidak Sesuai Arah Kiblat: Studi Kasus 

Masjid-Masjid Di Kecamatan Sidamanik", AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law 1.1 (2017): h. 

136. 

19
Bustanul Iman, "Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat", DIKTUM: Jurnal 

Syariah dan Hukum 15.2 (2017): h. 257. 
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Nurul Arifin, dalam jurnalnya yang berjudul Integrasi Teks-Teks Syar’i 

Yang Terkait Dengan Arah Kiblat Dalam Konteks Astronomi. Dalam jurnal ini 

membahas terkait metode penentuan arah kiblat baik itu yang bersifat klasik 

maupun modern yang tidak terlepas dari ayat al-Qur’an yang ada kaitannya 

dengan ilmu falak dan astronomi.
20

 Sedangkan didalam penelitian yang dilakukan 

peneliti membahas terkait dasar hukum dan metode yang digunakan oleh 

Kementerian Agama dalam melakukan pengukuran arah kiblat. 

Muh. Rasywan Syarif, dalam jurnalnya yang berjudul Problematika Arah 

Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya. Jurnal ini membahas tentang perhitungan 

arah kiblat dimana dapat kita ketahui kemelecengan arah kiblat baik itu dari segi 

bangunan masjid ataupun bangunan lainnya dengan menggunakan metode 

mathematic yang dibantu dengan visualisasi software.
21

 Sedangkan dalam 

penelitian ini peneliti membahas terkait standar dalam hal ini metode yang 

digunakan oleh Kementerian Agama dalam melakukan pengukuran arah kiblat. 

Ngamilah, dalam jurnalnya yang berjudul Polemik Arah Kiblat Dan 

Solusinya Dalam Perspektif al-Qur’an. Jurnal ini menguraikan tentang 

permasalahan arah kiblat yang ada di tengah masyarakat yang disebabkan oleh 

adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang kiblat Indonesia yang multi 

tafsir terkait Indonesia yang letak geografisnya berada di sebelah timur Kota 

Mekkah maka umat Muslim yang tinggal di Indonesia kiblatnya menghadap ke 

arah barat, sehingga diterbitkan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 sebagai bahan 

perbaikan dari fatwa sebelumnya.
22

 Sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

                                                   
20

Nurul Arifin, "Integrasi Teks-Teks Syar‟i Yang Terkait Dengan Arah Kiblat Dalam 

Konteks Astronomi", ELFALAKY 4.1. (2020): h. 73. 

21
Muh. Rasywan Syarif, “Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi 

Perhitungannya", HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 9.2 (2012): h. 246. 

22
Ngamilah, Ngamilah, "Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-

Qur’an", Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities 1.1 (2016): h. 81. 
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membahas terkait dasar hukum baik itu yang sumbernya dari hukum Islam 

maupun yang sumbernya dari hukum positif yang relevan dengan penelitian ini. 

Ahmad Ainul Yaqin, dalam jurnalnya yang berjudul Konflik Sosial 

Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten 

Selatan. Dalam jurnal ini membahas terkait konflik yang terjadi di tengah 

masyarakat, adanya pro dan kontra terhadap arah kiblat masjid yang mengalami 

perubahan dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami dan meyakini makna 

menghadap kiblat.
23

 Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih fokus 

membahas eksistensi Kementerian Agama dan peranannya dalam mengatasi 

persoalan arah kiblat yang terjadi di tengah masyarakat. 

Sarif M, dalam jurnalnya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Takhmir 

Masjid Di Wilayah Malang Terhadap Penetuan Akurasi Arah Kiblat. Dalam 

jurnal ini menguraikan tentang persoalan yang ada di tengah masyarakat yang ada 

kaitanya dengan arah kiblat, sehingga dilakukannya pelatihan ilmu falak 

khususnya arah kiblat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang 

sasarannya ialah para jamaah dan takhmir masjid Muhammadiyah di Kota 

Malang.
24

 Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas terkait peran 

Kementerian Agama yang mempunyai kewenangan untuk memberikan solusi 

terhadap permasalahan arah kiblat. 

Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu 

dalam beberapa referensi yang dianggap mempunyai keterkaitan terhadap objek 

penelitian yang akan diteliti, kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti bahwa 

dalam penelitian yang akan dilakukan mempunyai perbedaan dengan karya-karya 

                                                   
23

Ahmad Ainul Yaqin, Konflik Sosial terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul 

Iman Balang Karanglo Klaten Selatan", Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) 4.1 

(2018): h. 51. 

24
Muhammad Sarif, "Peningkatan Pemahaman Takmir Masjid di Wilayah Malang 

Terhadap Penentuan Akurasi Arah Kiblat." Jurnal Dedikasi 10 (2013): h. 40 
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sebelumnya, dimana dalam penelitian ini peneliti mengkaji mengenai peranan 

Kemeterian Agama dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat dalam hal 

ini terkait dengan eksistensi Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam 

menentukan arah kiblat dan proses pelaksanaan dalam melakukan pengukuran 

arah kiblat di tengah masyarakat. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui eksistensi Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam hal 

penentuan arah kiblat di Kabupaten Barru; 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanan pengukuran arah kiblat yang dilakukan 

Kementerian Agama Kabupaten Barru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara ilmiah, hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas wawasan dan 

menambah pengetahuan peneliti serta masyarakat umum mengenai peran 

Kementerian Agama dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat yakni 

terkait dengan eksistensinya dalam menentukan arah kiblat dan proses 

pelaksanaan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama 

Kabupaten Barru; 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hasil 

penelitian dan menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat terkhusus masyarakat 

Kabupaten Barru. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Kementerian Agama 

1. Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia 

Dalam pemerintahan Indonesia salah satu lembaga yang membidangi 

urusan keagamaan ialah Kementerian Agama Republik Indonesia dan dipimpin 

oleh seorang Menteri Agama. Kementerian Agama terbentuk sejak tanggal 3 

Januari 1946 dengan Kantor Pusat Kementerian Agama yang beralamat sementara 

di Jl. Bintaran Nomor 09 Yogyakarta yang kemudian berpindah ke Jl. Malioboro 

Nomor 10 Yogyakarta. 

Kementerian Agama dibentuk dengan mengalami proses yang panjang 

yakni pada tanggal 11 Juli 1945 dalam rapat BPUPKI Mr. Muhammad Yamin 

mengusulkan agar dibentuk instansi Kementerian Agama karena menurutnya 

Mahkamah Tinggi tidak cukup menjamin kepentingan umat Islam. Tetapi usulan 

tersebut tidak begitu mendapat sambutan. Kemudian dimasa awal kemerdekan 

pada tanggal 19 agustus 1945 PPKI mengadakan sidang dengan membahas 

mengenai pembentukan departemen atau kementerian. Akan tetapi usulan agar 

dibentuknya  Kementerian Agama tidak mendapat tanggapan yang cukup baik 

dari beberapa anggota PPKI salah satunya Ki Hajar Dewantara yang lebih setuju 

jika yang berkaitan dengan urusan agama menjadi tugas Kementerian Dalam 

Negeri.
1
 Selanjutnya pada tanggal 11 november 1945 diusulkan kembali agar 

dibentuknya Kementerian Agama oleh anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas 

                                                   
1
Kementerian Agama Republik Indonesia, “Sejarah Pembentukan Kementerian Agama”, 

Official Website Kementerian Agama Republik Indonesia, 

https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah. (24 Agustus 2020). 

https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah.%20(24
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kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang 

kemudian mendapat dukungan dari anggota KNIP lainnya diantaranya Marzuki 

Mahdi, Mohammad Natsir, Kartosudarmo dan Muwardi. Dan pada sidang pleno 

BP-KNIP bertempat di Fakultas Kedoketeran UI Salemba yang berlangsung 

selama 3 hari mulai tanggal 25-28 November 1945, usulan ini kembali 

dikemukakan oleh anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas yakni sebaiknya 

urusan agama diurus oleh suatu Kementerian tersendiri dan tidak dimasukkan ke 

dalam tugas Kementerian lainnya seperti Kementerian Pendidikan, Pengajaran 

dan Kebudayaan. Usulan tersebut disambut dengan baik dan mendapat dukungan 

dari tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang tersebut. Kemudian Presiden 

Soekarno melalui Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan lewat siaran 

Radio Republik Indonesia bahwa pembentukan Kementerian Agama mendapatkan 

perhatian dari pemerintah. Sebagai bentuk realisasi atas pengakuan tersebut, pada 

tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapanNo.1/S.D. yang 

berbunyi : Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan 

Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Memutuskan: Mengadakan Departemen 

Agama.  

Adapun Menteri Agama pertama yang dilantik oleh Presiden Soekarno 

ialah H.M. Rasjdi seorang ulama terkemuka dan tokoh Muhmmadiyah dengan 

latar belakang pendidikan Islam modern. Rasjdi selaku menteri dalam kabinet 

Sjahrir adalah menteri tanpa portofolio yang dalam jabatannya bertugas mengurus 

masalah-masalah yang ada kaitannya dengan kepentingan umat Islam dan pada 

beberapa kementerian, Kementerian Agama mengambil alih tugas keagamaan 

diantaranya Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan 

dengan masalah pengajaran agama disekolah-sekolah. Kemeterian Dalam Negeri 

yang berkaitan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan 
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urusan haji. Dan Kementerian Kehakiman yang berkaitan dengan tugas dan 

wewenang Mahkamah Islam Tinggi.  

2. Tugas Dan Fungsi Kementerian Agama 

Adapun tugas Kementerian Agama ialah membantu Presiden dalam 

pemerintahan negara menyelenggarakan urusan dibidang keagamaan. Dalam 

menjalankan tugasnya Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

a. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dibidang keagamaan; 

b. Mengelolah barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Agama; 

c. Melakukan pengawasan atas pelaksana tugas di lingkungan Kementerian 

Agama; 

d. Sebagai pelaksana bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian Agama di daerah; 

e. Sebagai pelaksana kegiatan teknis berskala nasional; dan 

f. Sebagai pelaksana kegiatan teknis mulai dari pusat sampai ke daerah.
2
 

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 

Adapun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
3
 terdapat pasal-

pasal yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya sebagai 

berikut. 

Pada Bab I terkait dengan Kedudukan, Tugas dan Fungsi yang dimana 

                                                   
2
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama. 

3
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Kementerian Agama. 
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dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pada ayat (1) Instansi vertikal pada Kementerian 

Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah, 

sedangkan pada ayat (2) Instansi vertikal Kementerian Agama terdiri atas Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota. Mengenain tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi 

dalam peraturan ini dicantumkan pada pasal 3 sampai dengan pasal 5. Pada pasal 

3 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa untuk Kantror Wilayah Kementerian 

Agama yang berada di provinsi dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai 

tanggung jawab penuh terhadap Menteri Agama. Didalam pasal 4 menjelaskan 

tentang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan ketentuan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan dalam Pasal 5 sebagai bentuk 

penjabaran dari pasal 4 yang menjelaskan tentang Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi melaksanakan tugasya menyelenggarakan fungsi diantaranya 

melakukan pelayanan, pembimbingan, pengendalian dan pengawasan yang ada 

kaitannya dengan urusan keagamaan di provinsi. 

Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota didalam peraturan ini dicantumkan pada pasal 6 sampai dengan 

pasal 8. Dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa untuk Kantor 

Kementerian Agama yang kedudukannya berada di Kabupaten/Kota dipimpin 

oleh seorang Kepala Kantor dan tanggung jawab penuhnya ada pada Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa 

Kantor Kementerian Agama Wilayah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya harus didasarkan pada aturan perundang-undangan serta kebijakan 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Sedangkan dalam pasal 8 

sebagai bentuk penjabaran dari pasal 7 menjelaskan bahwa Kantor Wilayah 
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Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan 

menyelenggarakan fungsi diantaranya melakukan pelayanan, pembimbingan, 

pengendalian dan pengawasan yang ada kaitannya dengan urusan keagamaan di 

wilayah kabupaten/kota. 

Untuk susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

terdapat pada Bab II Bagian Kesatu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan yang diuraikan dalam 

pasal 9 yang susunan organisasinya terdiri atas bagian tata usaha bidang 

pendidikan madrasah, bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, bidang 

pendidikan agama Islam, bidang penyelenggara haji dan umrah, bidang urusan 

agama Islam, bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan 

wakaf, pembimbing masyarakat Kristen, pembimbing masyarakat Katolik, 

pembimbing masyarakat Hindu, pembimbing masyarakat Buddha serta kelompok 

jabatan fungsional. 

Untuk bidang yang diberi wewenang melaksanakan pembinaan termasuk 

yang terkait dengan penentuan arah kiblat ialah bidang urusan agama Islam yang 

diuraikan dalam pasal 30 sampai pasal 33. Dalam pasal 30 dijelaskan bahwa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f  bidang urusan agama Islam 

mempunyai tugas menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, 

melakukan pelayanan, melakukan bimbingan teknis, melakukan pembinaan, 

mengelola sistem informasi, dan menyusun rencana, serta melakukan pelaporan 

dibidang urusan agama Islam sesuai dengan kebijakan teknis yang telah 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam 

pasal 31 menjelaskan bahwa bidang urusan agama Islam dalam melaksanakan 

tugasnya menyelenggarakan fungsi salah satunya melakukan bimbingan teknis 

dan supervisi pada bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah. Sedangkan 
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dalam pasal 32 menjelaskan tentang susunan organisasi yang ada pada bidang 

urusan agama Islam salah satunya seksi kemasjidan, hisab rukyat dan bina 

syariah. Terkait dengan seksi kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah terdapat 

pada pasal 33 ayat (1) yang menjelaskan terkait tugasnya dalam menyiapkan 

bahan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pelayanan dan supervisi pada bidang 

manajemen dan pemberdayaan masjid, melakukan pengelolaan dan bina lembaga 

hisab rukyat serta melakukan penyuluhan dan penatausahaan konsultasi syariah. 

Bab III Pasal 550 menjelaskan bahwa terdapat beberapa kantor 

kementerian agama kabupaten/kota termasuk didalamnya Kabupaten Barru yang 

susunan organisasinya terdiri atas subbagian tata usaha, seksi pendidikan 

madrasah, seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, seksi pendidikan 

agama Islam, seksi penyelenggaraan haji dan umrah, seksi bimbingan masyarakat 

Islam, penyelenggara zakat dan wakaf serta kelompok jabatan fungsional. 

Sedangkan dalam Pasal 551 ayat (6) menjelaskan tentang seksi bimbingan 

masyarakat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 550 huruf f 

mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan 

informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan dibidang urusan agama Islam 

dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta 

penerangan agama Islam. 

B. Arah Kiblat 

1. Pengertian Arah Kiblat 

Menghadap kiblat itu wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya 

ṣalat. Ketika hendak mendirikan ṣalat maka setiap Muslim wajib menghadap ke 

arah tersebut.
4
 Bangunan suci yang dijadikan sebagai sentral arah umat Islam 

                                                   
4
Slamet Hambali, Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Ṣalat dan Penentuan 

Arah Kiblat Di Seluruh Dunia) (Cet.I; Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo 

Semarang, 2011), h. 84. 
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dalam menjalankan ibadah ialah Ka’bah yang ada di Masjidil Haram Kota 

Mekkah.
5
 Dalam kamus bahasa Arab kiblat disebut ةَقبلَ  yang berarti menghadap. 

Sehingga قبلت diartikan sebagai suatu keadaan atau tempat dimana setiap orang 

menghadap ke arah tersebut.
6َKata kiblat dalam kamus besar bahasa Indonesia 

diartikan sebagai arah menuju Ka’bah yang berada di Kota Mekkah.
7
 

Menurut Muhyiddin Khazin kiblat merupakan arah atau jarak yang paling 

dekat sepanjang lingkaran besar yang melalui Kota Mekkah dengan lokasi yang 

sudah ditentukan.
8
 Sedangkan Suksinan Azhari mengartikan kiblat sebagai arah 

menuju Ka’bah yang dihadap oleh setiap Muslim ketika melaksanakan ṣalat.9  

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa arah kiblat 

merupakan arah yang wajib dituju oleh setiap Muslim ketika melakukan ibadah. 

Dengan kata lain, kiblat merupakan arah yang paling dekat dari seseorang menuju 

Ka’bah dan diwajibkan untuk  menghadap ke arah tersebut ketika ṣalat. 

2. Sejarah Arah Kiblat 

Berbicara tentang kiblat, sudah pasti berbicara mengenai Ka’bah 

(Baitullah). Dalam Islam Ka’bah merupakan tempat ibadah yang sangat terkenal 

dan  merupakan bangunan tertua yang ada dibumi. Adapun nama lain dari Ka’bah 

ialah Baitullah yang dalam The Encyclopedia Of Religion dijelaskan bahwa 

bangunan Ka’bah bentuknya seperti kubus yang panjangnya 13 meter, lebarnya 

11 meter dan tingginya kurang lebih 16 meter yang terbuat dari batu (granit) 

                                                   
5
Maskafa, Ilmu Falak (Cet.II; Jakarta: Guang Persada Press, 2010), h. 129. 

6
Ahmad Izzuddin, Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan 

Akurasinya (t.c.; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 26. 

7
M.B.Ali dan T.Deli, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.III; Bandung: Penabur Ilmu, 

2009), h. 336. 

8
Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek (Cet.I; Yogyakarta: Buana 

Pustaka, 2004), h. 48. 

9
Susiknan Azhari, Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)  (Cet. I; 

Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 39. 
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Mekkah.
10

 Seorang sejarawan dari Irak yang bernama Yaqut Al-Hanawi 

menyatakan bahwa Nabi Adam a.s. yang meletakkan dasar bangunan Ka’bah dan 

setelah wafatnya Nabi Adam a.s. bangunan tersebut diangkat oleh Allah swt. ke 

langit. 

Sebelum diciptakannya Nabi Adam a.s. Ka’bah pertama kali di bangun 

oleh para malaikat. Terdapat sebuah bangunan di langit yang mirip dengan 

Ka’bah yang dinamakan Baitul Makmur sebagai tempat  berthawafnya para 

malaikat setiap hari. Karena di bumi terdapat banyak sekali  malaikat, maka para 

malaikat di perintahkan oleh Allah swt. untuk membangun bangunan yang 

posisinya persis di bawah Baitul Makmur sehingga para malaikat yang ada dibumi 

juga berthawaf ke Ka’bah seperti halnya dengan mengelilingi Baitul Makmur 

yang ada di langit. Setelah itu, lahirlah generasi manusia dan Ka’bah mengalami 

perubahan dikarenakan bencana alam atau terjadi kerusakan akibat dimakan 

usia.
11

 

Pada masa Nabi Ibrahim a.s. dan putranya Nabi Ismail a.s. sebelumnya 

lokasi itu digunakan untuk membangun rumah ibadah. Dalam QS Ali Imran/3:96, 

dijelaskan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah ibadah yang dibangun 

pertama kali yang dalam pembangunannya Nabi Ismail a.s. menerima Hajar 

Aswad dari malaikat Jibril di Jabal Qubais, lalu diletakkannya pada bagian 

tenggara bangunan Ka’bah. 

Selanjutnya pada masa pra Islam Ka’bah menjadi tempat penyembahan 

berhala. Sebelum lahirnya Islam Ka’bah dijaga oleh paman Rasulullah saw. yang 

bernama Abdul Muttalib. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah saw. yang 

                                                   
10

Muhammad Ilyas Abdul Ghani, Sejarah Mekah Dulu dan Kini, terjemahan Tarikh 

Mekah Al-Mukarromah Qadiman Wa Haditsan (t.c.; Madinah: Al RAsheed Printers, 2004), h.52. 

11
Muh. Hadi Bashori, Kepunyaan Allah Timur dan Barat (t.c.; Jakarta: PT. Gramedia, 

2014), h. 53. 
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kemudian menghancurkan berhala-berhala tersebut dan menjadikan Ka’bah 

sebagai kiblat bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. 

Terjadinya kerusakan pada bangunan Ka’bah yakni disebabkan karena 

rapuhnya bangunan dimakan usia sehingga temboknya menjadi rusak. Selain itu 

retaknya dinding-dinding Ka’bah dikarenakan Kota Mekkah pernah dilanda 

banjir. Maka dari itu, salah satu bentuk pemeliharaannya sebagai tempat yang suci 

dilakukan renovasi dan pada tahapan peletakkan Hajar Aswad terjadi perselisihan 

dikalangan  kaum Quraisy yang kemudian dilakukan musyawarah dan akhirnya 

pilihan tersebut jatuh ke tangan Rasulullah saw. Setelah ditaklukkannya Kota 

Mekkah pemeliharan Ka’bah dipegang oleh kaum Muslimin yang kemudian 

berhala-berhala yang ada di dalam Masjidil Haram pun dimusnahkan. 

Ketika Ka’bah masih penuh dengan berhala yang disembah oleh kaum 

Quraisy Rasulullah saw. kemudian berijtihad menghadap kiblat ke arah Baitul 

Maqdis (Masjidil Aqsa) karena kedudukannya masih sangat istimewa pada saat 

itu. Setelah berlangsungnya hijrah, akan tetapi tidak terjadi perubahan arah kiblat 

dan Rasulullah saw. selama 16 bulan lamanya berkiblat ke Baitul Maqdis. Maka, 

pada saat itu Rasulullah saw. merasa sangan rindu berkiblat ke Masjidil Haram 

dan setiap selesai melaksanakan ṣalat Rasulullah saw. selalu menengadah ke 

langit dan ini dilakukan berulang-ulang sehingga turun wahyu yang 

memerintahkan untuk memalingkan kiblatnya ke Masjidil Haram. 

3. Dasar Hukum Menghadap Kiblat 

a. Dasar hukum menghadap kiblat dalam al-Qur’an 

Didalam al-Qur’an terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang 

hukum menghadap kiblat diantaranya : 

1) Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2:144: 

لَةً تَ رْضَهَا فَ وَلِّ وَجْهَكَ  مَآءِ فَ لَنُ وَليَِّ نَّكَ قِب ْ قَدْنَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِِ السَّ
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ُِتَبَ شَطْرَالْمَسْ  رَهُ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتوُا الْ مْ شَت ْ ُُ تُمْ فَ وَلُّوْاوُجُوْىَ جِدِالْْرََامِ وَحَيْثُ مَاكُن ْ
ا يَ عْمَلُوْنَ  ليََ عْلَمُوْنَ انََّوُ الْْقَُّ مِنْ رَّبِِّّمْ وَمَا اللُ   (44ٔ) بِغَافِلٍ عَمَّ

Terjemahnya: 

“Sungguh kami (sering melihat mukamu menengadah kelangit, maka 
sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. 
Palingkanlah mukamu kearah Masjidil Haram dan dimana saja kamu 
berada, palingkanlah mukamu kearahnya. Dan sesungguhnya orang-orang 
(Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang 
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari 
Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka 
kerjakan.”

12
 

2) Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:149 : 

 وَاِنَّوُ للَْحَقُّ مِنْ رَّ بِّكَ وَمَااللُ  مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِالْْرََامِ وَ 
ا تَ عْمَلُوْنَ )  (41ٔبِغَافِلٍ عَمَّ

Terjemahnya: 

“Dan dari mana saja kamu keluar(datang), Maka palingkanlah wajahmu ke 
arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang 
hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu 
kerjakan.”

13
  

3) Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:150: 

مْ وَحَ  خَرَجْتَ فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِالْْرََامِ  وَمِنْ حَيْثُ  ُُ تُمْ فَ وَلُّوْاوُجُوْىَ يْثُ مَاكُن ْ
هُمْ فَلًَتََََّْوْىُمْ وَاخََّْوْنِ وَلَُِّ  الَّذِيْنَ ظلََمُوْامِن ْ ةٌ اِلََّّ مْ حُجَّ ُُ وْنَ للِنَّاسِ عَلَيْ ُُ يَ تَِّ شَطْرَهُ لئَِلًَّ

مْ تَ هْتَدُوْنَ )نعِْمَتِِْ عَلَيْ  ُُ مْ وَلَعَلَّ ُُٔ6ٓ) 
 
Terjemahnya: 

“Dan dari mana saja kamu (keluar),maka palingkanlah wajahmu kearah 
Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka 
palingkanlah wajahmu kearahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas 
kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah 
kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-
sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” 

b. Dasar hukum menghadap kiblat dalam Hadits 

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik ra.: 

                                                   
12

Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 22. 

13
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 23. 
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ََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أنََسٍ اَنَّ رَسُوْلُ  ثَ نَا  انُ حَدَّ بَةَ حَدَثَ نَا عَفَّ رِ بْنُ أَبِِ شَي ْ ُْ ثَ نَا أبَُ وْ بَ حَدَّ
كَانَ يُصَلِّى نََْوَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ فَ نَ زَلَتْ )قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ   -صَلَّى اُلل عَلَيْوِ وَسَلَّمْ –اللََِّّ 

لَةً تَ رْضَاىَا فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ( فَمَرَّ وَجْهِكَ فِِ ال مَاءِ فَ لَنُ وَليَِّ نَّكَ قِب ْ سَّ
لَةَ  رجَُلٌ مِنْ بَنِِ سَلِمَةَ وَىُمْ ركُُوْعٌ فِِ صَلًَةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا ركَْعَةً فَ نَادَى أَلََّ إِنَّ الْقِب ْ

لَةِ. )رَوَاهُ مُسْلِمْ(قَدْحُوّلَِتْ. فَمَالُوْا كَمَ   ا ىُمْ نََْوَ الْقِب ْ
Artinya: 

“Bercerita Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita Affan, bercerita Hammad 
bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “Bahwa  sesungguhnya Rasulullah saw. 
(pada suatu hari) sedang ṣalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian 
turunlah ayat‟Sesungguhnya aku melihat mukamu sering menengadah ke 
langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu 
kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada 
seseorang dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat 
sedang ruku‟ pada ṣalat fajar. Lalu ia menyeru, “Sesungguhnya kiblat telah 
berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi yakni ke arah 
kiblat.”(HR Muslim)

14
 

2) Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah ra.:
15

 

دُ بْنُ أَبِ مَعََّْرٍ حَدَّ  ثَ نَا مَُُمَّ دِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ حَدَّ ثَ نَا أَبِ عَنْ مَُُمَّ
رَضِيَ اللُ عَنْوُ قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اِلل صَلَّى اللُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ : مَا بَ يَْْ الْمََّْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

لَةٌ . )رَوَاهُ الْتِِْ مِذِي(  قِب ْ
Artinya: 

“Bercerita Muhammad bin  Abi Ma‟syarin, dari Muhammad bin Umar, dari 
Abi Salamah, dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
antara arah timur dan barat terdapat kiblat (Ka’bah)”. (HR At-Tirmidzi) 

4. Pendapat Ulama Tentang Arah Kiblat 

Secara umum, terdapat persamaan pendapat dari para ulama mahzab yang 

mengatakan bahwa dalam mendirikan ṣalat wajib hukumnya menghadap kiblat. 

Pendapat para ulama mengenai kiblat dibagi menjadi dua diantaranya sebagai 

berikut: 

                                                   
14

Imam Annawawi, Terjemah Syarah Shahih Muslim, diterjemahkan oleh Wawan 

Djunaedi Soffandi, dari kitab Shahiih Muslim Bi Syarhin-Nawawi, Cet. I; Jakarta: Mustaqim, 

1994, h. 35. 

15
Abi Isa Muhammad bin Isa at-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, juz.I Bab Thaharah-

Shalat (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), h. 363. 
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a. Arah kiblat bagi orang yang mampu melihat Ka’bah 

Para ulama mazhab mempunyai persamaan pendapat bahwa yang 

diwajibkan menghadap ke Ka’bah secara langsung ialah orang yang dekat dan 

mampu melihat bangunan fisiknya dan tidak diperbolehkan melakukan ijtihad ke 

arah yang lain.  

Menurut Imam Hanafi, Hambali dan Syafi‟i orang yang bermukim di Kota 

Mekkah tidak akan sah ṣalatnya apabila tidak menghadap ke bangunan fisik 

Ka’bah. Jika menghadap ke bangunan fisik Ka’bah tidak memungkinkan, maka 

orang tersebut diwajibkan untuk mengetahui arah menghadap ke bangunan fisik 

Ka’bah dengan cara berijtihad.   

Sedangkan pendapat Imam Maliki tentang kiblat orang yang bermukim di 

Kota Mekkah dan dapat melihat bangunan fisik Ka’bah maka orang tersebut wajib 

menghadap kiblat tepat ke bangunan Ka’bah yang mana ketika ṣalat seluruh 

anggota tubuh harus menghadap ke bangunan Ka’bah dan tidak cukup bagi orang 

tersebut menghadap ke Ka’bah dengan menggunakan petunjuk. 

b. Arah kiblat bagi orang tidak mampu melihat bangunan Ka’bah 

Terjadi ketidaksamaan pendapat dari para ulama mazhab tentang kiblat 

bagi orang yang tidak mampu melihat bangunan fisik Ka’bah secara langsung dan 

berada jauh dari Kota Mekkah. Sebagian besar ulama mazhab Hanafi 

berpandangan bahwa orang yang tidak mampu melihat bangunan fisik Ka’bah 

maka diwajibkan menghadap ke arah Ka’bah dengan cara menghadap ke tempat 

ṣalat yang menunjukkan arah Ka’bah. Hal ini didasari pada argumen yang 

menyatakan bahwa yang diwajibkan itu menghadapkan diri terhadap sesuatu yang 

mampu dilakukan. Tetapi sebagian ulama lainnya berpandangan bahwa 

menghadap bangunan Ka’bah adalah wajib dengan cara berijtihad dan disertakan 

dengan niat menghadap kiblat.  
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Sebagian besar ulama mazhab Maliki berpandangan bahwa bagi orang 

yang tidak mampu melihat Ka’bah, maka cukup menghadap ke arah Ka’bah saja 

dikarenakan hal tersebut yang paling memungkinkan untuk dilakukan dan 

dianjurkan untuk menghadap ke arah yang diperintah oleh al-Qur’an yakni barat 

ataupun timur dimanapun orang itu berada.  

Mayoritas ulama mazhab Syafi‟i mengemukakan pendapat tentang kiblat 

bagi orang yang tidak mampu melihat Ka’bah yakni dengan menghadap ke 

bangunan Ka’bah berdasarkan ijtihad atau menanyakan kepada orang yang dapat 

dipercaya dan dianggap ahli dalam menentukan arah kiblat. Sedangkan mayoritas 

ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa yang wajib itu mengahadap ke arah 

Ka’bah dengan cara berijtihad atau menanyakan arah kiblat kepada orang yang 

mengetahui dan apabila hanya berdasar pada dugaan maka boleh mengikuti 

dengan syarat jika waktu ṣalat sudah sempit. 

Dari berbagai macam pendapat ulama mazhab, dapat disimpulkan bahwa 

secara umum ulama telah sepakat tentang kewajiban menghadap Ka’bah bagi 

orang yang mampu melihat bangunan fisik Ka’bah. Namun terjadi perbedaan 

pendapat bagi orang yang tidak mampu melihat bangunan Ka’bah dan lokasinya 

jauh dari Kota Mekkah, maka orang tersebut wajib menghadap ke arah Ka’bah. 

5. Metode Yang Digunakan Dalam Menentukan Arah Kiblat 

Berbicara tentang kiblat, sudah pasti berbicara mengenai azimuth yang 

merupakan sudut yang diukur dengan derajat dari titik utara ke suatu titik sesuai 

dengan perputaran jarum jam. Oleh karena itu pembahasan menegenai arah kiblat 

sangat erat keterkaitannya dengan letak geografis suatu tempat yakni garis lintang 

dan bujur suatu wilayah.
16

 

                                                   
16

A. Jamil, Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) Arah Kiblat, Awal Waktu, Awal Tahun (Hisab 

Kontemporer)  (t.c.; Jakarta: Amzah, 2009), h. 109. 
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Dalam menentukan arah kiblat sekarang ini, metode yang digunakan  

sudah mengalami perkembangan mulai dari alat tradisional sampai alat yang lebih 

modern. Adapun alat tradisional yang digunakan yakni salah satunya ialah tongkat 

istiwa’. Sedangkan alat modern seperti kompas, GPS, qiblat tracker, dan  alat 

bantu perhitungan seperti calculator scientific. Dengan banyaknya kemudahan 

dalam menentukan arah kiblat, masih sedikit masyarakat yang mengetahui 

perkembangan tersebut dikarenakan masyarakat lebih cenderung tertutup dalam 

menerima ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda 

terkait arah kiblat. Maka dari itu untuk menentukan arah kiblat digunakan  

beberapa metode diantaranya sebagai berikut: 

a. Rashdul Kiblat 

Rashdul kiblat merupakan suatu keadaan dimana semua bayangan benda 

pada waktu teretentu menghadap ke Ka’bah ketika terkena sinar matahari. 

Rashdul kiblat terbagi menjadi dua yakni rashdul kiblat harian dan rashdul kiblat 

tahunan. Rashdul kiblat harian merupakan metode menentukan arah kiblat dengan 

menggunakan perhitungan dan melihat posisi matahari yang mana pada saat itu 

azimuth matahari disuatu tempat sama dengan lintang Kota Mekkah. Perlu 

dipahami bahwa terjadi perubahan jam rashdul kiblat setiap harinya karena 

pengaruh deklinasi matahari. Sedangkan rashdul kiblat tahunan merupakan suatu 

keadaan yang terjadi pada waktu tertentu dimana semua bayangan benda yang 

berdiri tegak lurus di permukaan bumi akan mengarah ke Ka’bah. Rashdul kiblat 

tahunan terjadi setiap tanggal 27 atau 28 Mei pada pukul 09.18 GMT atau pukul 

16.18 WIB dan tanggal 15 atau 16 Juli pada pukul 09.27 GMT atau pukul 16.27 

WIB.
17
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Slamet Hambali, Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Ṣalat dan Penentuan 

Arah Kiblat Di Seluruh Dunia), h. 192. 
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b. Tongkat istiwa’ 

Tongkat istiwa’ merupakan alat yang digunakan dalam menentukan arah 

kiblat yakni terdapat sebuah tongkat tegak lurus yang ditancapkan pada sebuah 

papan yang permukaannya datar dan diletakkan di tempat terbuka yang terkena 

sinar matahari. Alat ini paling efektif digunakan pada jam 10.00 sampai dengan 

14.00 untuk mengetahui arah barat dan timur setelah itu tentukan arah kiblat 

sesuai dengan lokasi masing-masing.  

c. Kompas 

Kompas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah mata 

angin dengan panah magnetisnya yang dapat menyesuaikan dengan medan 

magnet bumi. Dikarenakan sifat magnetis yang dimiliki sehingga jarum pada 

kompas selalu menunjukan arah utara dan selatan. Arah utara yang ditunjukan 

oleh kompas bukanlah arah utara sejati melainkan arah utara magnet sehingga 

perlu dilakukan perhitungan atau koreksi terhadap arah yang ditunjuk oleh jarum 

kompas.
18

 Adapun beberapa kelemahan dari kompas diantaranya : 

1) Jarum kompas yang mengarah ke arah utara itu mengarah ke kutub utara 

magnet bumi dan tidak mengarah ke arah utara sejati, sehingga memerlukan 

koreksi deklinasi magnetik dikarenakan terkadang antara kutub utara bumi 

dan kutub utara magnet bumi saling berimpit dan terkadang pula tidak 

saling berimpit. 

2) Jarum kompas akan mengalami pergeseran ke arah medan magnet, jika 

disekeliling kompas terdapat medan magnet. 

f. Busur Kiblat 

Busur kiblat ialah instrumen sederhana yang berguna untuk mengukur arah 

kiblat yang berisi sudut lingkaran penuh (360) dengan bantuan aplikasi  sun 

                                                   
18

Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori Dan Aplikasi, h. 233. 
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Standar 

compass yang ada di android untuk menentukan posisi azimuth matahari pada 

waktu tertentu. Cara penggunaan busur kiblat ini cukup meletakkannya ditempat 

yang terkena bayangan sinar matahari dan melihat posisi azimuth matahari yang 

ada diaplikasi sun compass setelah itu tentukan arah kiblatnya pada posisi arah 

kiblat yang sebenarnya. 

g. Qiblat Tracker 

Seiring berkembangnya zaman alat untuk menentukan arah kiblat pun 

mengalami perkembang salah satunya qiblat tracker. Qiblat tracker merupakan 

alat yang dibuat langsung oleh Bapak Mutoha Arkanuddin selaku Ketua Rukyatul 

Hilal Indonesia (RHI) yang juga dikenal sebagai praktisi dibidang ilmu falak. Alat 

ini merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk menentukan arah kiblat pada 

siang ataupun malam hari. Adapun komponen dari qiblat tracker yakni papan 

qiblat tracker, tongkat bayangan qiblat tracker, tali qiblat tracker dan laser qiblat 

tracker. 

C. Kerangka Konseptual 

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat disusun dalam 

bentuk bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian Agama 

Arah Kiblat 

Validasi 

Proses Pelaksanaan 
Eksistensi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) 

dengan aspek pendekatan yang sifatnya deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan sifat-sifat suatu individu, kelompok, lembaga, maupun 

masyarakat yang ada hubungannya dengan gejala
1
 maupun kondisi yang 

sesungguhnya serta mempelajari secara mendalam tentang latar belakang suatu 

keadaan.
2
 Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu keadaan yang 

alamiah dengan maksud untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara stratified random sampling 

(pengambilan sampel acak berstrata), teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), dan analisis data yang sifatnya kualitatif.
3
 Dengan menggunaan jenis 

penelitian ini tujuannya untuk mendeskripsikan peran Kementerian Agama dalam 

menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kabupaten Barru. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam menentukan penelitian yang harus dilakukan ialah memperhatikan 

substansi yakni dengan turun ke lapangan untuk melihat apakah terdapat 

kesesuaian antara keadaan yang seharusnya dan yang sebenarnya terjadi 

                                                   
1
Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cet. II; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 16. 

2
Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial  (t.c.; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), h. 5. 

3
Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.I; Sukabumi: 

CV Jejak, 2018), h. 8. 
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dilapangan.
4
 Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Kabupaten Barru dengan objek penelitian Kementerian Agama Kabupaten Barru. 

Adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut ialah agar peneliti lebih mudah 

dalam mengakses lokasi penelitian tersebut dikarenakan peneliti berdomisili di 

Kabupaten Barru. 

B. Pendekatan Penelitian  

1. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i) 

Pendekatan teologis normatif (syar’i) merupakan pendekatan terhadap 

suatu masalah yang diteliti dengan berdasar pada  ketentuan-ketentuan yang 

terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an, Hadits dan 

pendapat para ulama yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan terhadap suatu masalah yang 

akan diteliti dengan berdasar pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan 

aturan-aturan lain yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini yakni data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang didapatkan dari hasil 

wawancara yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian. Adapun yang 

dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni hasil observasi dan hasil 

wawancara dengan pejabat ataupun pegawai Kementerian Agama Kabupaten 

Barru yang mengurusi langsung mengenai penentuan arah kiblat termasuk Kepala 

Kantor Urusan Agama dan pengurus masjid atau musala yang ada di Kabupaten 

                                                   
4
Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi  (Cet.XXXVIII; 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 86. 
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Barru. Sedangkan, data sekunder merupakan sumber data pendukung atau data 

pelengkap yang dikumpulkan untuk menunjang data primer. Yang dijadikan 

sebagai data sekunder dalam penelitian ini ialah yang data yang diperoleh dari 

buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang terkait 

dengan penelitian yang akan diteliti.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Langkah awal untuk memperoleh data dalam suatu penelitian ialah dengan 

melakukan pengumpulan data.
5
 Metode pengumpulan data merupakan cara yang 

dipergunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawamcara dan dokumentasi.
6
 Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti didalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi ialah pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap 

suatu keadaan yang akan diteliti.
7
 Penggunaan metode ini bertujuan untuk 

mengumpulkam data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan 

sistematis terhadap objek yang diteliti yang didalam penelitian ini untuk 

mengetahui peran Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam menentukan 

standar dan validasi arah kiblat. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih secara langsung dan hadir secara fisik.
8
 Wawancara 

merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang 

                                                   
5
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, 

enterpretif, interaktif dan konstruktif)  (Cet.III; Bandung, Alfabeta, 2020), h. 104. 

6
Usman Jasad, Dakwah dan Komunikasi Transformatif (Cet.I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2011), h. 177. 

7
Husaini Usman dan Poernomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h. 193. 

8
Sugiyono, MemahamiPenelitianKualitatif  (t.c.; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 193. 
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bertujuan untuk memperoleh informasi dari seseorang yang dijadikan sebagai 

target dalam penelitian.
9
 Adapun yang dijadikan sebagai informan didalam 

penelitian ini ialah pejabat atau pegawai Kementerian Agama yang mengurusi 

langsung mengenai penentuan arah kiblat, kepala kantor urusan agama dan 

pengurus masjid atau musala. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan dalam mengumpulkan 

informasi terkait  data maupun fakta yang ada hubungannya dengan penelitian 

baik berupa catatan, buku, arsip,.dan dokumen-dokumen yang dianggap penting 

yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama harus 

mempunyai kesiapan untuk terjun ke lapangan menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, melakukan analisis 

terhadap data, melakukan penafsiran terhadap data dan membuat kesimpulan.
10

 

Adapun beberapa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan ke informan untuk mendapatkan informasi atau data yang ada 

kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, buku catatan dan pulpen yang 

berfungsi untuk mencatat informasi yang diperoleh, serta handphone yang 

berfungsi untuk mendokumentasikan proses wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dan informan serta berfungsi untuk merekam suara saat dilakukan 

wawancara.  

                                                   
9
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(t.c.; Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), h. 211. 

10
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, 

enterpretif, interaktif dan konstruktif), h. 101-102. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan suatu cara yang dilakukan 

untuk mengatur proses dan mengelompakkannya sesuai dengan urutan, memilah, 

serta mensistematiskannya menggunakan suatu pola. Sedangkan analisis data 

merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis atau mempelajari, 

mengelolah dan mengelompokkan hasil data yang didapatkan dari penelitian 

sehingga dari permasalahan tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yang tujuannya 

untuk memperoleh data secara sistematis yang dihasilkan dari observasi, rekaman 

dan catatan wawancara maupun dokumentasi.
11

  

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi atau menggabungkan ketiganya (triangulasi) yang 

dilakukan berhari-hari atau berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan 

sangat banyak dan bervariasi dikarenakan pada tahap awal penelitian peneliti 

mengamati secara umum situasi sosial suatu objek yang akan diteliti dan semua 

yang dilihat maupun yang didengar itu didokumentasikan.
12

 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses menyeleksi data mulai data mentah 

kemudian dilakukan  penyederhanaan data oleh peneliti. S. Nasution 

mendefinisikan reduksi sebagai suatu proses merangkum, kemudian memilih dan  

                                                   
11

Suharisimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (t.c.; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 274. 

12
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, 

enterpretif, interaktif dan konstruktif), h. 134. 
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fokus pada hal-hal yang dianggap penting, sehingga mudah untuk mengendalikan 

data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis dengan mengelompokkan dan 

mengarahkan sesuai dengan permasalahan, kemudian membuang data yang 

dianggap tidak perlu dan mengelompokannya sehingga dapat dibuat kesimpulan.
13

 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data merupakan suatu cara merangkai data yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam membuat kesimpulan. Data yang telah direduksi dipilih 

kembali sesuai dengan kebutuhan peneliti setelah itu dikelompokkan dan disajikan 

secara sistematis untuk lebih mudah dalam menarik kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Dalam menganalisis data kualitatif langkah yang paling terakhir ialah 

menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dilapangan 

diverifikasi selama penelitian berlangsung sebelum masuk pada kesimpulan 

paling akhir. Setelah melakukan pengumpulan data, analisis data dan verifikasi 

data maka dapat diperoleh kesimpulan akhir. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Lexy J. Maleong berpendapat bahwa untuk menguji keabsahan suatu data 

maka ada beberapa cara yang perlu dilakukan salah satunya ialah dengan metode 

triangulasi yaitu memeriksa data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data untuk 

keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Jadi, tujuan dari 

triangulasi adalah mengecek  kebenaran data tertentu dengan melakukan 

perbandingan  terhadap data yang didapatkan dari sumber lain. 

 

                                                   
13

Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (t.c.; Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 80. 
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BAB IV 

PERAN KEMERTERIAN AGAMA KABUPATEN BARRU DALAM 

PENENTUAN ARAH KIBLAT DI KABUPATEN BARRU 

A. Gambaran Umum Kabupaten Barru 

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, menandai awal 

lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibukota Barru. Sebelum 

dibentuknya sebagai suatu daerah otonom, daerah ini terdiri dari 4 wilayah 

swapraja didalam kewedanaan Barru, kabupaten Pare-pare lama diantaranya 

Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja 

Mallusetasi.
1
 

Gambar 4.1. Kabupaten Barru 

                                                   
1
Pemerintah Kabupaten Barru, “Gambaran Umum Kabupaten Barru”, Situs Resmi 

Pemerintah Kabupaten Barru. https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/ (07 Juli 

2021). 

https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/
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Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang wilayahnya 

terletak dibagian barat pulau Sulawesi sekitar kurang lebih 102 km sebelah utara 

Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis berada pada 

koordinat antara 405‟49” - 447‟35” LS dan 11935‟00” - 11949‟16” BT 

dengan ketinggian antara 0-1.700 meter di atas permukaan laut, dengan bentuk 

wilayah topografi perbukitan hingga pegunungan berada disebagian besar wilayah 

tengah hingga timur dan kawasan karst berada disebagian wilayah selatan dan 

sebagian lainnya merupakan wilayah datar, landai hingga pesisir. Selain daratan, 

wilayah laut territorial seluas 4 mil dengan garis pantai sepanjang 87 km 

menjadikan kabupaten barru sebagai kabupaten dengan pesisir pantai terpanjang 

di provinsi Sulawesi Selatan.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Peta Wilayah Kabupaten Barru 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pare-pare dan Kabupaten Sidrap 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone 

                                                   
2
Pemerintah Kabupaten Barru, “Sejarah Kabupaten Barru”, Situs Resmi Pemerintah 

Kabupaten Barru. https://barrukab.go.id/sejarah-kabupaten-barru/ (07 Juli 2021). 

 

https://barrukab.go.id/sejarah-kabupaten-barru/
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3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

Luas wilayah kabupaten Barru seluas 1.174.72 km
2
 yang terbagi dalam 7 

(tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Barru seluas 199.32 km2, Kecamatan Tanete 

Rilau seluas 79.17 km
2
, Kecamatan Tanete Riaja seluas 174.29 km

2
, Kecamatan 

Soppeng Riaja seluas 78.90 km
2
, Kecamatan Mallusetasi seluas 216.58 km

2
, 

Kecamatan Balusu seluas 112.20 km
2
, dan Kecamatan Pujananting seluas 314.26 

km
2
.  

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Barru sebanyak 173.623 jiwa 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 83.489 jiwa dan perempuan 

sebanyak 90.134 jiwa dengan masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Berikut 

ini data penduduk di Kabupaten Barru berdasarkan agama : 

Tabel 4.1. Data penduduk di Kabupaten Barru berdasarkan agama tahun 2020 

No. Kecamatan Islam 
Kristen 

Hindu Buddha 
Lain-
lain Katolik Protestan 

1 Barru 41.142 240 57 - 13 15 

2 Tanete Rilau 33.834 58 - - - - 

3 Tanete Riaja 22.819 24 - - - - 

4 Soppeng Riaja 17.925 3 - - - - 

5 Mallusetasi 25.597 2 5 - - - 

6 Balusu 18.752 17 - - - - 

7 Pujananting 13.135 - - - - - 

Jumlah 173.189 344 62 - 13 15 

Sumber : Data Kementerian Agama Kabupaten Barru 

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Barru 

mayoritas beragama Islam, ini didukung dengan dibentuknya lembaga pendidikan 

agama sepeti TPA/TPQ, remaja masjid dan majelis taklim yang tersebar 

disejumlah tempat ibadah. Sedangkan banyaknya tempat ibadah yang ada di 

Kabupaten Barru diantaranya sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. Jumlah rumah ibadah di Kabupaten Barru tahun 2020 

No Kecamatan 
Masjid/ 

Musala 

Gereja 
Pura Vihara Klenteng 

Protestan Katolik 

1 Barru 88 2 1 - - - 

2 Tanete Rilau 67 - - - - - 

3 Tanete Riaja 56 - - - - - 

4 Soppeng Riaja 44 - - - - - 

5 Mallusetasi 53 - - - - - 

6 Balusu 27 - - - - - 

7 Pujananting 45 - - - - - 

Jumlah 380 2 1 - - - 

Sumber : Data Kementerian Agama Kabupaten Barru 

B. Eksistensi Kementerian Agama Kabupaten Barru Dalam Hal Penentuan 

Arah Kiblat Di Kabupaten Barru  

Kementerian Agama dalam hal penentuan arah kiblat di Kabupaten Barru 

saat ini merupakan kewenangan dari bidang urusan agama Islam yakni seksi 

bimbingan masyarakat Islam. Sebelumnya, yang menangani persoalan hisab 

rukyat ialah bidang penyelenggara syariah. Diakhir tahun 2019, adanya perubahan 

nomenklatur yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, yang mana segala 

sesuatu yang terkait dengan urusan penyelenggara syariah dialihkan ke seksi 

bimbingan masyarakat Islam termasuk kewenangan pengukuran arah kiblat. 

Adapun bentuk implementasi dari aturan tersebut ialah setelah mendapatkan 

legalitas bahwa Kementerian Agama memiliki tugas pokok salah satu diantaranya 

adalah pengukuran arah kiblat maka setiap masyarakat yang menginginkan 

adanya kepastian arah kiblat baik untuk masjid atau musala maupun tempat 

pemakaman umum maka Kementerian Agama siap melayani sesuai dengan 
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prosedur yang sudah ditetapkan. 

Sejauh ini sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Barru sudah 

mengetahui bahwa yang mempunyai wewenang dalam hal penentuan arah kiblat 

ialah Kementerian Agama dan penyampaian kewenangannya itu melalui 

sosialisasi dalam bentuk ceramah atau khutbah tentang pentingnya arah kiblat. 

Dan hasil sosialisasinya itu dapat dilihat dari permohonan pengukuran arah kiblat 

yang dilakukan oleh pengurus masjid kepada Kementerian Agama Kabupaten 

Barru. Pasca peralihan kewenangan dari bidang penyelenggara syariah ke seksi 

bimbingan masyarakat Islam di akhir tahun 2019 tepatnya di bulan oktober 

sampai dengan sekarang, seksi bimbingan masyarakat Islam sudah melakukan 

pengukuran arah kiblat atas permintaan dari masyarakat atau pengurus masjid 

sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan kurang lebih sebanyak 10 kali 

pengukuran. Berikut adalah daftar masjid atau musala yang telah melakukan 

permohonan pengukuran arah kiblat kepada Kementerian Agama Kabupaten 

Barru: 

Tabel 4.3. Data Masjid atau Musala yang telah diverifikasi arah kiblatnya oleh 

Kementerian Agama Kabupaten Barru 

No Nama Masjid/Musala Alamat Tahun 

1. Musala Al-Ikhlas 
Jl. RA. Kartini Kelurahan 

Coppo Kecamatan Barru 
2020 

2. Musala Desa Patappa 
Desa Patappa Kecamatan 

Pujananting 
2020 

3. 
Musala Yayasan Assunnah 

Barru Al Islami 

Jl. H. Lanakka Kelurahan 

Coppo Kecamatan Barru 
2020 

4. 
Langgar Pesantren Yayasan Al 

Fatih Islamic  

Jl. St. Hasanuddin 

Kelurahan Coppo 

Kecamatan Barru 

2020 

5. Masjid Nurul Jihad Cilellang 
Cilellang Desa Pao-Pao 

Kecamatan Tanete Rilau 
2020 
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6. Masjid Babul Jannah 
Desa Jangan-Jangan 

Kecamatan Pujananting 
2020 

7. Musala Kelurahan Palanro 
Kelurahan Palanro 

Kecamatan Mallusetasi 
2021 

8. Masjid At-Taqwa Rumpiah 

Dusun Rumpiah Desa 

Kamiri Kecamatan 

Balusu 

2021 

9. Masjid Nurul Falah Matajang 
Matajang Desa Lalabata 

Kecamatan Tanete Rilau 
2021 

10. Masjid Nurul Muthakhirin 

Dusun Bujung Lompo 

Desa Lasitae Kecamatan 

Tanete Rilau 

2021 

Data diatas dapat dilihat bahwa minimnya jumlah masjid atau musala yang 

mengajukan permohonan pengukuran arah kiblat. Tentu ini menimbulkan 

pertanyaan mengapa sangat sedikit masjid atau musala yang melakukan 

permohonan pengukuran arah kiblat. Adapun penyebab minimnya permohonan 

atau permintaan pengukuran arah kiblat baik untuk pembangunan masjid atau 

musala baru, maupun renovasi masjid atau musala diantaranya: 

1. Sebagian pengurus masjid atau musala sudah merasa bahwa arah kiblat 

di masjid atau musala tersebut sudah sesuai dengan arah kiblat yang 

sebenarnya. 

2. Biasanya masjid atau musala sudah mempunyai tenaga ahli yang mampu 

melakukan pengukuran arah kiblat. 

3. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa menghadap kiblat cukup 

dengan niat dan arah barat adalah arah kiblat sehingga urusan arah kiblat 

tidak perlu terlalu diperdebatkan. 

4. Sebagian besar masjid yang dikategorikan masjid lama, pengurus masjid 

yang menentukan sendiri arah kiblatnya dengan cara melihat posisi 

matahari dan menggunakan kompas sebagai alat menentukan arah kiblat. 
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5. Untuk renovasi masjid atau musala, sebagian masyarakat tidak 

melakukan pengukuran ulang arah kiblat masjid atau musala karena itu 

dianggap rumit dan lebih memilih mengikuti arah kiblat yang lama. 

Untuk masjid atau musala yang mengajukan permintaan atau permohonan 

pengukuran arah kiblat masing-masing mempunyai alasan diantaranya: 

1. Masjid atau musala yang baru akan dibangun. 

2. Masjid atau musala yang akan dilakukan renovasi atau perubahan 

terhadap bangunan fisik masjid atau musala tersebut karena 

dikhawatirkan arah kiblatnya tidak sesuai atau terjadi kemelencengan. 

Dalam menentukan arah kiblat tentu banyak cara yang digunakan 

seseorang untuk menentukannya. Dibeberapa masjid di kecamatan yang ada di 

Kabupaten Barru pemahaman masyarakatnya mengenai penentuan arah kiblat pun 

beragam dan tentunya banyak masjid atau musala yang arah kiblatnya ditentukan 

dengan metode yang berbeda-beda. Adapun masjid atau musala yang penulis 

melakukan penelitian diantaranya masjid atau musala yang ada di Kecamatan 

Soppeng Riaja, Kecamatan Barru dan Kecamatan Tante Rilau.  

Tabel 4.4. Metode yang digunakan dalam menetukan arah kiblat masjid atau 

musala pada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barru 

No Kecamatan Nama Masjid atau Musala 
Metode yang 

digunakan 

Tahun 

dibangun 

1 Soppeng 

Riaja 
Masjid Nurul Amin 

Baturebbange Desa 

Batupute 

Tongkat Istiwa’  2004 

Musala Nurul Yakazirah 

Bentenge Desa Lawallu 
Kompas  2019 

Masjid Nur Hidayah Desa 

Ajakkang 
Kompas  2000 

2 Barru Masjid Baiturrahim 

Batubessi Kelurahan Sepee 
Posisi Matahari  1947 

Masjid Masdarul Birri 

Kelurahan Sumpang 

Binangae 

Posisi Matahari  1928 
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Masjid Besar Nurul Iman 

Kelurahan Sumpang 

Binangae 

Kompas 1972 

  Musala Al-Ikhlas Kelurahan 

Coppo 

Kompas dan 

Qiblat tracker 
2020 

Musala Yayasan Assunnah 

Barru Al Islami Kelurahan 

Coppo 

Kompas dan 

Qiblat tracker 

2020 

Langgar Pesantren Yayasan 

Al Fatih Islamic Kelurahan 

Coppo  

Kompas dan 

Qiblat tracker 

2020 

3 Tanete Rilau Masjid Nurul Ittihad Pekkae 

Kelurahan Lalolang 

Posisi Matahari 1968 

Masjid Nurul Mujahidin 

Bottoe Kelurahan Tanete 

Kompas 1958 

Masjid Nurul Jihad 

Cilellang Desa Pao-Pao 

Posisi Matahari 1972 

Data diatas merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama 

melakukan penelitian yang berlokasi di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barru. 

Masjid atau musala yang dikategorikan masjid atau musala lama penentuan arah 

kiblatnya sebagian besar metode yang digunakan ialah dengan melihat posisi 

matahari dan kompas yang dilakukan oleh pengurus masjid atau musala. 

Sedangkan masjid atau musala yang dikategorikan masjid atau musala baru 

metode yang digunakan ialah dengan menggunakan kompas pedoman arah kiblat 

dan qiblat tracker yang dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui tingkat 

keakurasian arah kiblat masjid atau musala dibeberapa masjid atau musala yang 

ada di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barru digunakan 3 (tiga) metode untuk 

menentukan arah kiblat masjid atau musala diantaranya dengan menggunakan 

tongkat istiwa’, busur kiblat dan qiblat tracker dan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5. Akurasi arah kiblat masjid atau musala 

No 
Nama Masjid 

atau Musala 
LT BT 

AB 

(B-U) 

KL 

(B-U) 

KB 

(B-U) 
Deviasi 

1 

Masjid Nurul 

Amin 

Baturebbange 

Desa Batupute 

413‟23” 11937‟13” 292 292 292 Akurat 

2 

MusalaNurul 

Yakazirah 

Bentenge Desa 

Lawallu 

415‟04” 11937‟15” 285 285 292 
Tidak 

Akurat 

3 

Masjid Nur 

Hidayah Desa 

Ajakkang 
416‟22” 11938‟06” 283 283 292 

Tidak 

Akurat 

4 

Masjid 

Baiturrahim 

Batubessi 

Kelurahan 

Sepee 

424‟38” 11938‟28” 302 302 292 
Tidak 

Akurat 

5 

Masjid 

Masdarul Birri 

Kelurahan 

Sumpang 

Binangae 

424‟11” 11936‟22” 290 290 292 
Tidak 

Akurat 

6 

Masjid Besar 

Nurul Iman 

Kelurahan 

Sumpang 

Binangae 

424‟25” 11937‟12” 283 283 292 
Tidak 

Akurat 

7 

Musala Al-

Ikhlas 

Kelurahan 

Coppo 

424‟43” 11936‟54” 292 292 292 Akurat 

8 

Musala 

Yayasan 

Assunnah Barru 

Al Islami 

Kelurahan 

Coppo 

424‟45” 11936‟58” 292 292 292 Akurat 
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9 

Langgar 

Pesantren 

Yayasan Al 

Fatih Islamic 

Kelurahan 

Coppo  

425‟19” 11937‟08” 292 292 292 Akurat 

10 

Masjid Nurul 

Ittihad Pekkae 

Kelurahan 

Lalolang 

429‟01” 11936‟24” 282 282 292 
Tidak 

akurat 

11 

Masjid Nurul 

Mujahidin 

Bottoe 

Kelurahan 

Tanete 

428‟16” 11936‟33” 292 289 292 Akurat 

12 

Masjid Nurul 

Jihad Cilellang 

Desa Pao-Pao 

430‟04” 11936‟04” 292 287 292 Akurat 

Keterangan : 

LT : Lintang Tempat 

BT : Bujur Tempat 

AB : Arah Bangunan 

KL : Kiblat Lama 

KB : Kiblat Baru 

B-U : Barat ke Utara 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, terkait dengan tingkat 

keakurasian masjid atau musala yang ada di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten 

Barru sebagian besar masjid atau musala yang dikategorikan masjid atau musala 

lama arah kiblatnya melenceng dari arah kiblat yang seharusnya. Sebagian besar 

metode yang dipakai dalam menentukan arah kiblat yakni dengan melihat posisi 

matahari dan menggunakan kompas, serta ditentukan sendiri oleh pengurus masjid 

atau musala tersebut.  
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Menurut bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Soppeng Riaja yang menjelaskan bahwa sebagian besar masjid atau 

musala yang ada di Kabupaten Barru sudah dilakukan kalibrasi arah kiblat oleh 

Kementerian Agama Kabupaten Barru dan beliau selalu melakukan 

pendampingan ketika Kementerian Agama turun kelapangan melakukan kalibrasi 

arah kiblat, dikarenakan pada dasarnya Kantor Urusan Agama merupakan 

perpanjangan tangan dari Kementerian Agama.
3
 

Gambar 4.3. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Soppeng Riaja 

Masjid Jami‟ Baiturrahim Batubessi yang berada di Kelurahan Sepee 

Kecamatan Barru yang dibangun pada tahun 1947, menurut informasi dari bapak 

Suaib Sukahar selaku pengurus Masjid Jami‟ Baiturrahim awal pembangunan 

masjid tersebut metode yang dipakai untuk menentukan arah kiblat dengan cara 

melihat posisi matahari dan sejak awal pembangunannya sudah 2 (dua) kali 

                                                   
3
Muhammad Ridwan (47 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng 

Riaja, Wawancara, Barru, 04 Mei 2021. 
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dilakukan renovasi masjid. Masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang 

sudah dikalibrasi arah kiblatnya oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru yakni 

sebanyak 2 (dua) kali.
4
 Setelah dilakukan kalibrasi oleh Kementerian Agama 

dengan merubah shaf masjid, perubahan shaf tersebut tidak bertahan lama dan 

diubah kembali ke posisi semula dikarenakan ada jamaah yang tidak setuju 

dengan perubahan tersebut dengan alasan berpegang pada dalil yang mengatakan 

bahwa arah barat adalah arah kiblat jadi tidak perlu dipersoalkan cukup dengan 

niat menghadap kiblat saja. Disamping untuk menghindari konflik antar jamaah, 

alasan kedua ialah dengan melihat nilai estetika bangunan masjid, beliau 

mengatakan bahwa sehubungan dengan akan dilakukannya renovasi masjid maka 

pengurus masjid akan berupaya untuk melakukan perubahan arah kiblat sesuai 

dengan hasil kalibrasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru. 

Gambar 4.4. Wawancara dengan Pengurus Masjid Jami‟ Baiturrahim Batubessi  

Kelurahan Sepee 

                                                   
4
Suaib Sukahar (51 Tahun), Pengurus Masjid Jami‟ Baiturrahim Kelurahan Sepee, 

Wawancara, Barru, 27 Mei 2021. 
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Masjid Nurul Amin yang berada di Dusun Baturebbange Desa Batupute 

Kecamatan Soppeng Riaja yang dibangun sekitar tahun 2004, berdasarkan 

informasi dari bapak Sukardi selaku Imam Masjid Nurul Amin Baturebbange 

Desa Batupute sebelum masjid tersebut dibangun beliau mengunjungi masjid atau 

musala yang ada disekitar lokasi masjid yang akan dibangun dengan cara 

mengecek arah kiblat masjid atau musala yang sudah ada dengan menggunakan 

kompas. Akan tetapi, beliau berkonsultasi dengan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Barru terkait pembangunan masjid dan disarankan untuk melakukan 

pengukuran arah kiblat sebelum melakukan pembangunan masjid dan diarahkan 

untuk menyurat ke Pengadilan Agama Pare-Pare dikarenakan pada saat itu 

Kementerian Agama belum mempunyai alat pengukuran arah kiblat dan 

kewenangan pengukuran arah kiblat masih berada pada lingkup Pengadilan 

Agama.
5
 Adapun metode yang dipakai dalam menetukan arah kiblat ialah dengan 

mengunakan tongkat istiwa’. 

Gambar 4.5. Wawancara dengan Imam Masjid Nurul Amin Baturebbange  

Desa Batupute 

                                                   
5
Sukardi (65 Tahun), Imam Masjid Nurul Amin Baturebbange Desa Batupute, 

Wawancara, Barru, 22 Mei 2021. 
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Masjid Masdarul Birri berdasarkan informasi dari bapak Muliyono selaku 

pengurus masjid merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Barru yang 

dibangun pada tahun 1928, terkait metode yang dipakai dalam menentukan arah 

kiblat yaitu awalnya dengan melihat posisi matahari karena dulu belum ada alat 

yang secanggih sekarang. Masjid tersebut sudah beberapa kali dilakukan renovasi 

tetapi arah kiblatnya tidak diubah hanya bangunan fisiknya saja yang berubah.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Wawancara dengan pengurus Masjid Masdarul Birri Kelurahan 

Sumpang Binangae 

Berbeda dengan Masjid Mujahidin Bottoe yang berada di Kelurahan 

Tanete Kecamatan Tanete Rilau, masjid tersebut dibangun pada tahun 1958 dan 

sudah 2 (dua) kali dilakukan renovasi. Menurut informasi dari bapak Sayyid 

Muhammad Nur selaku Imam Masjid Mujahidin Bottoe renovasi yang pertama 

hanya dilakukan dengan merubah bangunan fisik masjid dengan arah kiblat tetap 

mengikuti posisi awal masjid tersebut dibangun. Sedangkan renovasi kedua 

dilakukan pada tahun 2010 dan sebelum direnovasi dilakukan kalibrasi arah kiblat 

                                                   
6
Muliyono (49 Tahun), Pengurus Masjid Masdarul Birri Kelurahan Sumpang Binangae, 

Wawancara, Barru, 30 Mei 2021. 
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oleh Kementerian Agama. Awalnya masjid tersebut posisinya mengikuti arah 

jalan yang ada didepan masjid sekitar 289. Setelah dilakukan kalibrasi oleh 

Kementerian Agama, renovasi kedua dilakukan bukan hanya merubah bangunan 

fisik masjid tetapi merubah juga arah kiblat masjid sesuai hasil kalibrasi.
7
 

Gambar 4.7. Wawancara dengan Imam Masjid Mujahidin Bottoe  

Kelurahan Tanete 

Sedangkan masjid atau musala yang dikategorikan masjid atau musala 

baru sebagian besar tidak ada masalah terkait penentuan arah kiblatnya karena 

sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan penulis masih ada masjid atau musala yang arah 

kiblatnya melenceng seperti musala Nurul Yakazirah Bentenge yang lokasinya 

berada di Desa Lawallu yang dibangun pada tahun 2019. Menurut informasi dari 

bapak Musdar selaku pengurus musala Nurul Yakazirah, musala tersebut 

merupakan musala pribadi sehingga pada awal penentuan arah kiblatnya hanya 

dilakukan oleh orang yang mendirikan musala tersebut dengan menggunakan 

                                                   
7
Sayyid Muhammad Nur (45 Tahun), Imam Masjid Mujahidin Bottoe Kelurahan Tanete, 

Wawancara, Barru, 20 Juni 2021. 
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kompas.
8
 Dikarenakan musala tersebut masih berstatus milik pribadi dan belum 

diwakafkan kepada masyarakat yang ada disekitar musala tersebut sehingga 

secara administrasi masjid tersebut belum terdaftar pada sistem informasi masjid 

yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Barru. 

Jadi hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian yakni 

Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam melakukan verifikasi arah kiblat 

masjid atau musala keaktifannya belum maksimal ini dilihat dari sebagian besar 

masjid yang ada di Kabupaten Barru arah kiblatnya tidak sesuai dari arah yang 

sebenarnya yakni 292 atau 22 dari barat ke utara dan minimnya permintaan 

pengukuran arah kiblat masjid atau musala. Masjid atau musala yang ingin diukur 

arah kiblat oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru harus lebih dulu 

mengajukan surat permohonan pengukuran atau peninjauan arah kiblat sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. Dan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis terhadap pengurus masjid atau musala sebagian besar setuju jika 

dilakukan kalibrasi arah kiblat oleh Kementerian Agama terhadap masjid atau 

musala lama yang ingin direnovasi atau dibangun kembali bukan hanya sekedar 

mengubah bangunan fisiknya saja sehingga arah kiblatnya sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan keilmuan yang ada. 

C. Proses Pelaksanaan Pengukuran Arah Kiblat Yang Dilakukan Kementerian 

Agama Kabupaten Barru 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait proses 

pelaksanaan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama harus 

melalui beberapa tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun standar 

yang digunakan Kementerian Agama dalam menentukan arah kiblat yakni terkait 

                                                   
8
Musdar (41 Tahun), Pengurus Musala Nurul Yakazirah Bentenge Desa Lawallu, 

Wawancara, Barru, 24 Mei 2021. 
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dengan standar legalitas masjid atau musala yang akan diukur, tentu harus 

diketahui oleh pemerintah setempat. Seperti halnya masjid atau musala yang 

tergolong pembangunan baru dipersyaratkan membentuk susunan panitia 

pembangunan yang kemudian diketahui oleh pemerintah setempat baik desa atau 

kelurahan, selanjutnya memasukkan surat permohonan pengukuran atau 

peninjauan arah kiblat ke Kementerian Agama dengan sepengetahuan pemerintah 

setempat desa atau kelurahan maupun Kantor Urusan Agama setempat. Dalam 

surat permintaan atau permohonan tersebut berisi penanggung jawab dari 

pengurus masjid atau musala dalam hal ini panitia pembangunan serta nama dan 

alamat lengkap masjid atau musala yang akan ditentukan arah kiblatnya sehingga 

pihak Kementerian Agama lebih mudah menemukan lokasi yang akan diukur arah 

kiblatnya.  

Gambar 4.8. Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama Kabupaten Barru 

Setelah menerima permohonan pengukuran atau peninjauan arah kiblat 

oleh pengurus masjid atau musala berdasarkan disposisi atau arahan pimpinan 

melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagai seksi yang mempunyai tugas 

pokok dalam pengukuran arah kiblat membentuk tim dan menerbitkan surat tugas 
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pengukuran arah kiblat untuk turun langsung ke lapangan melaksanakan kegiatan 

pengukuran arah kiblat.  

Dalam proses dilapangan, karena ini merupakan tupoksi khusus dari Seksi 

Bimbingan Masyarakat Islam maka yang menjadi petugas pengukur arah kiblat 

ialah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Staf yang ada pada Seksi 

Bimbingan Masyarakat Islam serta melibatkan Kantor Urusan Agama setempat 

ketika turun ke lapangan baik itu penghulu maupun penyuluh agama. Sebagai 

bentuk validasi, Kementerian Agama menyiapkan berita acara pengukuran arah 

kiblat sebagai laporan atas hasil dari pengukuran arah kiblat. Adapun isi dari 

berita acara tersebut yakni berisi waktu dan tempat masjid atau musala, letak 

koordinat masjid atau musala, data azimuth matahari, data perhitungan arah kiblat, 

petugas yang melakukan pengukuran arah kiblat dari Kementerian Agama dan 

yang terakhir berisi tandatangan saksi dari pihak masjid atau musala dan juga 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat.
9
 

Gambar 4.9. Pengukuran arah kiblat menggunakan kompas pedoman arah kiblat 

                                                   
9
H. Husni Abbas (50 Tahun), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian 

Agama Kabupaten Barru, Wawancara, Barru, 28 April 2021. 
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Gambar 4.10. Pengukuran arah kiblat menggunakan qiblat tracker 

Proses pelaksanaan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian 

Agama yakni dengan memanfaatkan peralatan yang sudah tersedia baik yang 

manual (kompas pedoman arah kiblat) maupun modern (qiblat tracker). 

Penggunaan alat manual seperti kompas biasanya digunakan di daerah-daerah 

terpencil atau pegunungan yang tidak dijangkau dengan jaringan. Untuk masjid 

atau musala yang akan direnovasi biasanya kompas diletakkan pada bagian luar 

masjid sehingga tidak mengganggu ketepatan perhitungan pada kompas. 

Sedangkan jika masjid atau musala tersebut tergolong pembangunan baru maka 

kompas diletakkan langsung ditanah kemudian dilihat posisi arah barat dan timur 

pada kompas jika sudah sesuai setelah itu ditarik benang dari arah barat ke utara 

sejauh 22
 
sesuai dengan arah kiblat yang ada di Sulawesi Selatan. Tarikan benang 

tersebut dipaku agar tidak ada pergeseran yang sudah sesuai dengan arah kiblat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Kompas Pedoman Arah Kiblat 
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Penggunaan alat yang tergolong modern seperti qiblat tracker digunakan 

pada daerah-daerah yang sudah terjangkau dengan jaringan sehingga dapat 

melihat keberadaan posisi azimuth matahari melalui aplikasi sun compass. Baik 

masjid atau musala yang tergolong pembangunan baru maupun yang sudah lama 

alat ini digunakan dengan cara diletakkan pada permukaan yang rata atau dengan 

melihat waterpass yang ada pada alat tersebut lalu pasang tongkat bayangan qiblat 

tracker dan tali qiblat tracker lalu arahkan bayangan tongkat tersebut kearah 

bayangan matahari pada papan qiblat tracker pada posisi 180 selanjutnya 

tentukan azimuth matahari pada aplikasi sun compass yang ada di android 

kemudian tarik tali sesuai dengan azimuth matahari yang diperoleh dari aplikasi 

tersebut pada papan qiblat tracker, setelah ditentukan azimuth matahari tarik tali 

qiblat tracker pada posisi 292 yang terletak pada papan qiblat tracker. Tarikan 

tali tersebut dipaku agar tidak ada pergeseran yang sudah sesuai dengan arah 

kiblat, atau bisa juga menggunakan laser qiblat tracker untuk memudahkan 

membidik arah kiblat yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Qiblat Tracker 

Terkait dengan tanggapan masyarakat mengenai pengukuran arah kiblat 

yang dilakukan Kementerian Agama sejauh ini sangat positif dalam artian tidak 

ada masalah ketika permohonan pengukuran tersebut langsung dari masyarakat 
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atau pengurus masjid baik itu pembangunan masjid atau musala baru maupun 

renovasi masjid atau musala yang sudah ada. Tetapi tanggapan masyarakat 

berbeda ketika itu dalam bentuk kalibrasi atau pengukuran kembali arah kiblat 

masjid atau musala yang sudah ada terkadang ini yang biasanya menimbulkan 

konflik antar masyarakat sehingga Kementerian Agama dalam hal ini tidak ingin 

masuk ke wilayah sengketa dalam artian jika tidak ada permohonan dari pengurus 

masjid atau musala yang sesuai dengan prosedur yang berlaku maka tidak 

dilakukan pengukuran arah kiblat.
10

 Hal ini dapat di lihat dari sebagian besar 

masjid yang ada di Kabupaten Barru yang sudah dikalibrasi arah kiblatnya oleh 

Kementerian Agama diubah kembali arahnya ke posisi semula dikarenakan 

beberapa jamaah berpendapat bahwa menghadap kiblat cukup dengan niat dan 

arah barat adalah arah kiblat. Itulah sebabnya mengapa sekarang ini Kementerian 

Agama tidak serta merta langsung turun ke lapangan mendatangi masjid-masjid 

atau musala-musala yang ada di Kabupaten Barru untuk melaksanakan 

pengukuran arah kiblat ataupun kalibrasi arah kiblat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait kendala yang 

dihadapi Kementerian Agama selama melakukan pengukuran arah kiblat 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Cuaca, ketika cuaca tidak memungkinkan dan tidak ada matahari 

sehingga permohonan pengukuran biasa tertunda. 

2. Lokasi pengukuran arah kiblat, terkadang permohonan pengukuran 

berasal dari daerah-daerah terpencil yang sangat susah dan tidak 

terjangkau dengan transportasi kendaraan baik itu kendaraan roda empat 

maupun kendaraan roda dua. Ini juga merupakan hambatan tersendiri 

                                                   
10

H. Husni Abbas (50 Tahun), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian 

Agama Kabupaten Barru, Wawancara, Barru, 11 Juni 2021. 
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karena masih ada beberapa daerah di Kabupaten Barru jika sudah masuk 

ke wilayah tersebut terbilang susah untuk dijangkau oleh sarana 

transportasi. 

3. Masih kurangnya tenaga yang bisa menguasai atau mengoperasikan 

peralatan yang ada, sehingga Kementerian Agama masih membutuhkan 

pembekalan-pembekalan yang khusus dari ahli-ahli ilmu falak untuk 

proses perhitungan penentuan arah kiblat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, penulis kemudian 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Barru sudah mengetahui 

bahwa yang mempunyai wewenang dalam hal penentuan arah kiblat ialah 

Kementerian Agama yang penyampaian kewenangannya itu melalui 

sosialisasi dalam bentuk ceramah atau khutbah tentang pentingnya arah 

kiblat. Kementerian Agama Kabupaten Barru melakukan pengukuran arah 

kiblat sesuai tupoksinya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 

Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian 

Agama. Akan tetapi, dalam melakukan verifikasi arah kiblat masjid atau 

musala keaktifannya belum maksimal ini dilihat dari minimnya permintaan 

pengukuran arah kiblat masjid atau musala. Dan sebagian besar masjid 

yang ada di Kabupaten Barru arah kiblatnya tidak sesuai dari arah yang 

sebenarnya yakni 292 atau 22 dari barat ke utara ini dapat dilihat dari 

hasil pengukuran yang dilakukan penulis pada 12 masjid atau musala yang 

ada pada 3 kecamatan di Kabupaten Barru dengan menggunakan 3 alat 

yakni qiblat tracker, tongkat istiwa‟, dan busur kiblat hanya ada 6 masjid 

yang akurat arah kiblatnya dan ini termasuk dalam kategori masjid atau 

musala pembangunan baru. 

2. Masjid atau musala yang ingin diukur arah kiblatnya oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Barru harus memasukkan surat permohonan 

pengukuran atau peninjauan arah kiblat yang ditujukan kepada Kepala 
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Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru, kemudian Kementerian 

Agama melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagai seksi yang 

mempunyai tupoksi dalam pengukuran arah kiblat membentuk tim dan 

menerbitkan surat tugas untuk tim yang ditugaskan turun ke lapangan 

melakukan pengukuran arah kiblat yang disesuaikan dengan surat 

permohonan yang sebelumnya diterima oleh Kementerian Agama. Proses 

pelaksanaan pengukuran dilapangan menggunakan 2 (dua) alat yakni 

kompas pedoman arah kiblat dan qiblat tracker. Setelah dilakukan 

pengukuran maka Kementerian Agama menerbitkan berita acara yang 

berisi hasil pengukuran arah kiblat sebagai bentuk validasi atas 

pengukuran yang dilakukan. Sedangkan kendala yang dihadapi 

Kementerian Agama selama melakukan pengukuran arah kiblat yakni 

cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran, lokasi 

pengukuran arah kiblat yang sulit untuk dijangkau oleh sarana transportasi 

dan masih kurangnya tenaga yang bisa mengoperasikan peralatan yang ada 

sehingga membutuhkan pembekalan khusus dari ahli dibidang ilmu falak 

terkait perhitungan arah kiblat. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran Kementerian Agama Kabupaten 

Barru dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat, adapun saran dari 

peneliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Diharapkan Kementerian Agama sebagai lembaga yang mempunyai 

kewenangan dalam melakukan pengukuran arah kiblat harus lebih sering 

memberikan informasi kepada masyarakat umum terkait wewenangnya 

dalam urusan penentuan arah kiblat seperti melakukan sosialisasi ke 

masyarakat terkait pentingnya arah kiblat dan diharapkan mampu 
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mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan arah kiblat dengan 

melibatkan akademisi (universitas) yang mempunyai taraf keilmuan yang 

mumpuni dibidang ilmu falak serta berkerjasama dengan LSM seperti NU 

dan Muhammadiyah sehingga masyarakat setidaknya mengetahui hal-hal 

terkait arah kiblat yang biasanya diperdebatkan. 

2. Kementerian Agama perlu mengeluarkan surat edaran terkait pengukuran 

arah kiblat yang mana setiap ada pembangunan masjid atau musala baru 

maupun renovasi masjid atau musala harus ada permohonan pengukuran 

arah kiblat ke Kementerian Agama sehingga arah kiblat masjid atau 

musala tersebut sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA PEJABAT KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN BARRU 

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh kementerian agama dalam melakukan 

pengukuran arah kiblat? 

2. Bagaimana implementasi dari aturan kewenangan pengukuran arah kiblat? 

3. Apa standar yang digunakan kementerian agama kab. Barru dalam melakukan 

pengukuran arah kiblat? 

4. Seperti apa proses pelaksanaan pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh 

kementerian agama kab. Barru? 

5. Siapa saja yang menjadi petugas pengukur arah kiblat? 

6. Apa kendala yang dialami bapak/ibu selama turun ke lapangan untuk 

melakukan pengukuran arah kiblat? 

7. Ketika Bapak/Ibu sedang melakukan pengukuran bagaimana tanggapan 

masyarakat sekitar? Apakah masyarakat sekitar setuju dengan adanya 

pengukuran arah kiblat  yang dilakukan kementerian agama? 

8. Berapa persentase masyarakat yang pro dan kontra ketika bapak/ibu sedang 

melakukan pengukuran? 

9. Apakah ada prosedur yang harus dilakukan masyarakat unutk meminta 

kementerian agama kab. Barru untuk melakukan pengukuran arah kiblat? 

10. Seperti apa bentuk validasi yang dilakukan kementerian agama dalam 

melakukan pengukuran arah kiblat? 

11. Berapa jumlah / persentase masjid yang ada di kab. Barru yang sudah di 

lakukakn pengukuran arah kiblat dan yang belum dilakukan pengukuran arah 

kiblat? 



65 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA KUA 

1. Di KUA, apakah ada bidang/seksi yang menangani langsung terkait masalah 

pengukuran arah kiblat?  

2. Apakah bisa KUA menerima permohonan pengukuran arah kiblat? 

3. Seperti apa prosedur yang harus dipenuhi masyarakat/pengurus masjid untuk 

melakukan permintaan pengukuran arah kiblat? 

4. Dalam 2  tahun terakhir ada berapa jumlah pembangunan masjid/musala baru 

di kecamatan ………? 

5. Apakah ada permohonan/permintaan untuk dilakukan pengukuran arah kiblat 

terhadap masjid baru/kalibrasi arah kiblat masjid lama? 

6. Semisal ada permintaan pengukuran, Seperti apa proses pelaksanaan 

pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh kementerian agama kab. Barru? 

7. Berapa jumlah / persentase masjid yang ada di kecamatan ………….. yang 

sudah di lakukakan pengukuran arah kiblat/ kalibrasi arah kiblat dan yang 

belum dilakukan pengukuran arah kiblat/kalibrasi arah kiblat? 

8. Setiap tahun ada peristiwa rashdul kiblat, kita bisa melakukan koreksi 

terhadap arah kiblat masjid/musala yang sudah ada, apakah upaya ini tidak 

dilakukan? 

9. Apa kendala yang dialami bapak/ibu selama turun ke lapangan untuk 

melakukan (pendampingan) pengukuran arah kiblat? 

10. Ketika Bapak/Ibu sedang melakukan pengukuran bagaimana tanggapan 

masyarakat sekitar? Apakah masyarakat sekitar setuju dengan adanya 

pengukuran arah kiblat  yang dilakukan oleh kementerian agama? 

11. Apakah ada masjid/musala yang diubah kembali arah kiblatnya setelah 

dilakukan kalibrasi arah kiblat? 

12. Solusi apa yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS MASJID/MUSALA DI 

KABUPATEN BARRU 

1. Kapan masjid/musala ini didirikan? 

2. Siapa saja yang terlibat pada saat masjid/musala ini di bangun? Apakah bapak 

terlibat dalam pembangunan masjid/musala ini? 

3. Sebelum Masjid dan Musala ini didirikan, apakah sudah diukur arah 

kiblatnya? 

4. Alat apakah yang digunakan untuk mengukur arah kiblat masjid/musala ini? 

5. Siapakah yang menjadi petugas pengukur arah kiblat? Apakah yang 

melakukan pengukuran arah kiblat masjid ini dari kementerian agama? 

6. Apakah bapak mengetahui bahwa yang memiliki kewenangan dalam 

pengukuran arah kiblat adalah kementerian agama? 

7. Kalau belum pernah dilakukan pengukuran oleh kementerian agama, apakah 

pernah masjid/musala ini diluruskan arah kiblatnya menggunakan rashdul 

kiblat Global/tahunan yang biasa terjadi pada tanggal 27/28 Mei dan 15/16 

juli pada pukul 17:17 WITA? 

8. Apakah bapak setuju jika masjid ini dilakukan kalibrasi arah kiblat?  
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