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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Tansliterasi Arab-Latin 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 ب
Ba B Be 

 ت
Ta T Te 

 ث
Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 

 ج
Jim J Je 

 ح
Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 خ
Kha Kh ka dan ha 

 د
Dal D De 

 ذ
Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
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 ر
Ra R er 

 ز
Zai Z zet 

 س
Sin S es 

 ش
Syin Sy es dan ye 

 ص
Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ض
Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ط
Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 

 ظ
Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ع
`ain ` koma terbalik (di atas) 

 غ
Gain G ge 

 ؼ
Fa F ef 

 ؽ
Qaf Q ki 

 ؾ
Kaf K ka 

 ؿ
Lam L el 

 ـ
Mim M em 

 ف
Nun N en 

 و
Wau W we 

 Ha H ha ھ

 ء
Hamzah „ apostrof 

 ي
Ya Y ye 
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2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ـَ

 Kasrah i I ـِ

 Dammah u U ـُ

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

.يْْ  َْ .. Fathah dan ya ai a dan u 

.وْْ  َْ .. Fathah dan wau au a dan u  

Contoh: 

 kataba  ك ت بْ  •
 fa`ala  فػ ع لْ  •
 suila  سُئِلْ  •
 kaifa  ك يْفْ  •
 haula ح وْؿْ  •
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

.ا  َْ .ى..  َْ .. Fathah dan alif atau 

ya 

ā a dan garis di atas 

َِْ.ى .. Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

َُْ.و .. Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla  ق اؿْ  •

 ramā  ر م ى •

 qīla  قِيْلْ  •

 yaqūlu  يػ قُوْؿُْ •
 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

• Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

• Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

• Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 
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Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  الأ طْف اؿِْ ر ؤْض ةُْ •

دِيػْن ةُْ •  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمُنػ وَّر ةُْ الْم 

ةْْ •  talhah   ط لْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نػ زَّؿْ  •

 al-birr  البِرْ •

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

• Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

• Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 
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qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُْ •

 al-qalamu الْق ل مُْ •

 asy-syamsu الشَّمْسُْ •

 al-jalālu الْْ لا ؿُْ •

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟khużu ت أْخُذُْ •

 syai‟un ش يئٌْ •

 an-nau‟u النػَّوْءُْ •

 inna إِفَّْ •
 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

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

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

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 
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Contoh: 

رُْ فػ هُوْ  اللْ  إِفَّْ وْ  • يػْ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  الرَّازقِِيْْ  خ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

ا اللِْ بِسْمِْ • ا وْ  مَ ْر اه   Bismillāhi majrehā wa mursāhā  مُرْس اه 

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْع ال مِيْْ  ر بْ  للِْ الْْ مْدُْ •

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحِيْمِْ الرَّحْْنِْ •

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  ر حِيْمٌْ غ فُوْرٌْ اللُْ •

عًا الأمُُوْرُْ للِّهِْ • يػْ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  جَِ 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt   = subhanahu wa ta‟ala 

saw   = sallallahu‟alaihi wa sallam 

a.s    = „alaihi al-salam 

H    = Hijriah 

M    = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

HR   = Hadis Riwayat 

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

w.    = Wafat tahun 

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

NAMA : NURUL QALBI 

NIM  : 10900117062 

JUDUL : PROBLEMATIKA PENENTUAN ARAH KIBLAT RUMAH 

MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA BONTOLANGKASA 

SELATAN KEC. BONTONOMPO KAB. GOWA) 

  

Skripsi ini membahas mengenai  problematika yang dihadapi masyarakat 
Desa Bontolangkasa Selatan Kec. Bontonompo Kab. Gowa dalam menentukan 
arah kiblat rumah, yang terdiri dari beberapa sub masalah yaitu 1) Bagaimana 
Pandangan Masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan Tentang Arah Kiblat Rumah, 
2) Bagaimana Penerapan Metode Falak dalam Menentukan Arah Kiblat Rumah 
Masyarakat di Desa Bontolangkasa Selatan, 3) Bagaimana Urgensi Penentuan 
Arah Kiblat Rumah bagi Masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait bagaimana tingkat 
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang arah kiblat rumah serta 
menerapkan metode falak dalam menentukan arah kiblat pada rumah masyarakat 
di Desa Bontolangkasa Selatan sehingga dapat memberikan pemahaman yang 
lebih jelas mengenai pentingnya penentuan arah kiblat rumah bagi masyarakat 
Desa Bontolangkasa Selatan. 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan syar’i. 
Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan menggunakan metode 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh dari hasil wawancara serta data-data oleh Pemerintah Desa dan 
masyarakat desa Bontolangkasa Selatan. Penulis juga menggunakan teknik 
pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai penelusuran seperti buku-
buku, jurnal, skripsi, dan situs internet, atau berbagai macam literatur yang 
memiliki kaitan dengan permasalahan arah kiblat.  

Adapun yang dihasilkan peneliti tentang tingkat pemahaman masyarakat 
desa Bontolangkasa Selatan terkait arah kiblat masih sangat kurang, metode yang 
digunakan masyarakat dalam menentukan arah kiblat rumah di desa 
Bontolangkasa Selatan tidak berpatokan pada metode yang digunakan dalam ilmu 
falak. Berdasarkan hasil pengukuran, terdapat banyak rumah yang melenceng jauh 
dari arah kiblat yang sebenarnya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah peneliti berharap bahwa proses 
pengukuran arah kiblat di Desa Bontolangkasa Selatan tetap berlanjut meskipun 
diluar proses penelitian ini, sehingga bisa di adakannya gerakan akurasi arah 
kiblat rumah terkhususnya di Desa Bontolangkasa Selatan agar dapat 
mengedukasi masyarakat terkait pentingnya arah kiblat. Serta peneliti berharap 
kedepannya pemerintah setempat Desa Bontolangkasa Selatan atau tokoh agama 
yang berada di Desa Bontolangkasa Selatan bersama mahasiswa ilmu falak agar 
kiranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami terkait 
arah kiblat yang sebenarnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menghadap kiblat adalah satu keharusan (syarat) untuk sah dan 

berkualitasnya salat seorang Muslim. Kiblat (al-qiblah) secara bahasa bermakna 

menghadap atau berhadapan (al-muqabalah). Ka‟bah adalah bangunan suci 

mendekati kubus (muka‟ab) yang terletak di Kota Mekkah. Ka‟bah disebut 

dengan muka‟ab karena berbentuk persegi empat dan memanjang. Ka‟bah juga 

disebut demikian dikarenakan bentuknya yang meninggi di mana dalam tradisi 

orang-orang Arab bangunan seperti ini disebut dengan Ka‟bah (Al-Ka‟ab) yang 

diartikan sebagai tiang yang menjulang tinggi yang menyatu bagian depan dan 

belakangnya. 

Kaidah fiqih menjelaskan bahwa suatu pekerjaan yang akan membuat 

sempurna pekerjaan yang wajib lainnya, maka pekerjaan tersebut dihukumkan 

wajib. Dalam ilmu falak, masalah penentuan arah kiblat merupakan salah satu 

bahasan utama. Kiblat pada dasarnya adalah persoalan arah yang tertuju pada 

Ka‟bah di Makkah. Arah kiblat dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di 

permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, 

perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui arah 

posisi Ka‟bah dari suatu tempat, sehingga sedang melaksanakan semua gerakan 

dalam salat, baik berdiri, ruku‟ maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah 

yang tertuju pada Ka‟bah.
1
 Seperti yang diketahui bahwasanya salat merupakan 

tiang agama islam, yang menjadi sarana berkomunikasi dengan Allah swt yang 

telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Pada hakikatnya, dalam 

melaksanakan salat harus dikerjakan seperti apa yang telah menjadi ketetapan 

                                                 
1
Wiji Aziiz Hari Mukti, Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa : Kajian Sains dan al-

Qur’an  (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 127. 
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seperti waktu-waktu salat dan juga yang terpenting adalah arah pada saat 

melaksanakan salat di mana syarat wajib dalam melaksanakan salat salah satunya 

adalah menghadap kiblat.
2
 

Para ulama sepakat bahwa ketika sedang melaksanakan salat, orang yang 

mampu melihat Ka‟bah secara langsung wajib menghadap ke Ka‟bah. Namun 

beberapa orang yang belum paham atau mengerti tentang kewajiban menghadap 

kiblat masih berpendapat bahwa ketika melaksanakan salat, orang yang berada 

jauh dari Ka‟bah hanya cukup dengan mengikuti arah mesjid-mesjid yang ada 

ditempat tinggalnya dan berpegang teguh pada niat bahwa ia telah betul-betul 

menghadap ke kiblat. Seiring dengan munculnya Ilmu yang mempelajari arah 

kiblat yakni Ilmu Falak yaitu ilmu yang membahas bagaimana menghadap kiblat 

yang benar dengan melakukan pengukuran langsung sehingga meskipun berada 

jauh dari Mekkah akan tetap bisa melaksanakan salat tepat menghadap ke Ka‟bah 

setelah dilakukan pengukuran.
3
  

Hukum menghadap kiblat memiliki cabang hukum tersendiri. Pertama, 

hukumnya wajib ketika melaksanakan salat, baik salat fardhu maupun salat 

sunnah serta menghadapkan jenazah ketika hendak menguburkan. Kedua, 

hukumya sunnah bagi seseorang yang sedang membaca al-Qur‟an, berdzikir, 

berdoa, dan tidur dengan bahu kanan di bawah. Ketiga, hukumnya haram ketika 

sedang membuang air besar ataupun air kecil di tanah lapang yang tidak memiliki 

dinding penghalang. Keempat, membelakangi arah kiblat ketika membuang air 

besar atau kecil didalam WC yang memiliki dinding penghalang.
4
 

                                                 
2
Chotban Sippah, „Membaca Ulang Relasi Sains Dan Agama Dalam Perspektif Nalar 

Ilmu Falak‟, El-Falaky,4.2 (2020),h. 225. 
3
Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak Teori Praktik dan Fikih (Cet.I; 

Depok: Rajawali Pers, 2018) ,h. 47-49. 
4
Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak (Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2015), h. 96. 
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Kejelasan mengenai arah kiblat tidak hanya diperlukan ketika sedang 

melaksanakan salat di masjid saja. Selain masjid, keakuratan arah kiblat juga 

sangat diperlukan di berbagai tempat-tempat yang hendak ditempati untuk 

melaksanakan salat seperti kantor, hotel, tempat perbelanjaan, khususnya rumah 

yang paling sering ditempati untuk melaksanakan salat selain di masjid. Terkait 

arah kiblat rumah, selain untuk khyusu‟nya suatu salat tentunya sangat penting 

juga sebagai patokan arah toilet sehingga tidak menghadap atau membelakangi 

kiblat. Melaksanakan salat di rumah tidak bisa terlepas bagi kaum muslim laki-

laki maupun perempuan, karena adanya beberapa kondisi atau bahkan keadaan 

yang mengharuskan pelaksanaan salat di rumah saja. Misalnya, dalam kondisi 

sakit, ataupun hendak melaksanakan salat sunnah di rumah saja, bahkan ketika 

dalam keadaan terjadinya suatu wabah yang mengharuskan untuk tetap di rumah 

saja bahkan untuk melaksanakan salat sekalipun.  

Menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat di mana dalam 

melaksanakan salat di rumah, sebagian arah kiblat masyarakat hanya perpatokan 

pada arah bangunan rumah saja, tanpa melakukan pengkuran arah kiblat rumah 

sebelumnya. Dengan berdasarkan hasil pengamatan awal, peneliti mendapati 

bahwa ada beberapa masyarakat dalam melaksanakan salat di rumah mereka 

menghadap kiblat dengan cara menduga-duga saja, di mana mereka hanya 

memperkirakan arah rumah mereka dan arah masjid terdekat yang ada di tempat 

tersebut. 

Penulis mendapati bahwa kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai 

arah kiblat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat di desa Bontolangkasa 

Selatan menjadikan masyarakat kurang antusias atau tidak menganggap bahwa 

arah kiblat adalah suatu yang sangat penting bagi kelangsungan ibadah dan 

beberapa kegiatan lainnya di rumah, masyarakat menganggap bahwa arah kiblat 
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hanya bergantung pada satu objek kajian saja yaitu masjid, padahal kepastian 

mengenai arah kiblat rumah sangatlah penting bagi kelangsungan ibadah atau 

ketepatan posisi toilet. Terkait hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

terkait problematika masyarakat di desa Bontolangkasa Selatan dalam 

menentukan arah kiblat rumah dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan 

dalam Ilmu falak sebagai solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 
1. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis fokus membahas tentang problematika yang 

dihadapi oleh masyarakat dalam menentukan arah kiblat rumah khususnya di 

Desa Bontolangkasa Selatan Kec. Bontonompo Kab. Gowa, di mana masyarakat 

masih banyak yang belum paham mengenai posisi arah kiblat yang sebenarnya. 

Sehingga peneliti perlu melakukan penelitian lebih jauh terhadap permasalahan 

tersebut. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk mengetahui lebih jelas dalam mendefinisikan dan memahami 

masalah ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai gambaran dari beberapa 

variabel terkait judul ini. Adapun variabel yang dimaksud yaitu: 

1. Problematika 

Problematika berasal dari kata problem yang berarti masih menimbulkan 

suatu masalah yang belum dapat dipecahkan.
5
 

 

 

                                                 
5
Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), h. 896. 
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2. Arah kiblat 

Kiblat yaitu suatu obyek bangunan yang berupa Ka‟bah yang terletak di 

Mekah, Arab Saudi. Kaum Muslimin melakukan salat dengan menghadap ke 

arah Kiblat.
6
  

3. Rumah masyarakat 

Rumah adalah suatu bangunan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan 

masyarakat, di mana rumah merupakan suatu bangunan atau tempat untuk 

ditinggali oleh masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis dapat 

merumuskan pokok permasalahan bagaimana problematika penentuan arah kiblat 

rumah masyarakat (Studi kasus Desa Bontolangkasa Selatan Kec. Bontonompo 

Kab. Gowa). Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan Tentang 

Arah Kiblat Rumah? 

2. Bagaimana Penerapan Metode Falak dalam Menentukan Arah Kiblat pada 

Rumah Masyarakat di Desa Bontolangkasa Selatan? 

3. Bagaimana Urgensi Penentuan Arah Kiblat Rumah bagi Masyarakat Desa 

Bontolangkasa Selatan? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian terhadap penentuan arah kiblat merupakan kajian yang sudah sering 

dibahas, dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi dan 

data dari penelitian sebelumnya agar tidak terjadinya suatu kesamaan dalam 

                                                 
6
Nurul Wakia dan Sabriadi, Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di atas 

Kendaraan (Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak, 2020), h. 209 



6 

 

 

 

melakukan penelitian tersebut. Beberapa literatur yang penulis temukan terkait 

penentuan arah kiblat antara lain: 

1. Fatmawati dalam buku Ilmu Falak menulis tentang teori-teori penentuan 

arah kiblat. Beberapa teori yang dimaksud yaitu, Teori sudut arah 

kiblat/metode sudut azimut kiblat dan Metode bayang-bayang matahari.
7
 

Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai beberapa metode 

penentuan arah kiblat yang dianggap efisien dalam menentukan arah kiblat 

rumah. 

2. Muh Rasywan Syarif dalam Jurnal Studi Islamika dengan judul 

penelitian Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya. Dalam 

penelitian tersebut penulis membahas tentang permasalahan arah kiblat 

serta menjelaskan dasar perhitungan arah kiblat menggunakan kompas dan 

sinar matahari. Sedangkan dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai 

permasalahan arah kiblat, namun lebih fokus membahas mengenai 

permasalahan arah kiblat yang dihadapi oleh masyarakat dalam 

menentukan arah kiblat rumah. 

3. A. Frangky Soleiman dalam Jurnal Ilmiah Al-Syari‟ah dengan judul  

penelitian Problematika Arah Kiblat membahas tentang bagaimana 

menentukan posisi arah kiblat yang benar menggunakan teori sudut arah 

kiblat. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen 

falak modern yaitu Busur kiblat serta menggunakan bantuan dari software 

aplikasi Google Earth dalam menentukan arah kiblat rumah. 

4. Reza Akbar dalam Jurnal Sosial Budaya dengan judul penelitian 

Karakteristik Masyarakat Muslim Kota Sambas dalam Menentukan Arah 

Kiblat untuk Pelaksanaan Salat di Rumah. Dalam penelitiannya tersebut, 

                                                 
7
 Fatmawati, Ilmu Falak (Cet.I; Bone: Syahadah, 2016), h.108-112. 
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penulis membahas mengenai pentingnya mengetahui arah kiblat rumah 

dan karakteristik masyarakat muslim kota Sambas dalam menentukan arah 

kiblat di rumah.
8
 Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

pengukuran langsung pada rumah-rumah masyarakat dengan mengambil 

sampel 5 (lima) rumah disetiap dusun dengan kriteria profesi kepala 

keluarga yang berbeda-beda.  

5. Nurul Wakia dan Sabriadi dalam Jurnal Elfalaky dengan judul penelitian 

Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di atas Kendaraan, 

membahas mengenai ijtihad ulama tentang arah kiblat, serta problematika 

arah kiblat ketika berkendaraan.
9
 Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti 

membahas mengenai bagaimna urgensi penentuan arah kiblat ketika 

melaksanakan salat di rumah. 

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan, penulis belum 

menemukan penelitian terkait problematika penentuan arah kiblat rumah 

masyarakat, khususnya di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo 

Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, penulis merasa sangat penting membahas 

penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Bontolangkasa Selatan 

tentang arah kiblat rumah. 

b. Untuk mengetahui penerapan metode falak dalam menentukan arah 

kiblat rumah masyarakat desa Bontolangkasa Selatan. 

                                                 
8
Reza Akbar, Karakteristik Masyarakat Muslim Kota Sambas dalam Menentukan Arah 

Kiblat untuk Pelaksanaan Salat di Rumah (Jurnal Sosial Budaya, 2019), h.44-47. 
9
Nurul Wakia dan Sabriadi, Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di atas 

Kendaraan (Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak, 2020), h.214-218. 



8 

 

 

 

c. Untuk mengetahui urgensi penentuan arah kiblat rumah bagi 

masyarakat desa Bontolangkasa Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, 

pengalaman dan pemahaman tentang cara menentukan arah kiblat rumah 

maupun tempat-tempat yang hendak di tempati untuk melaksanakan salat 

yang lebih akurat. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat maupun 

mahasiswa, khususnya masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan Kec. 

Bontonompo Kab. Gowa. Sekaligus dapat bermanfaat sebagai rujukan 

oleh peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Arah Kiblat 

Arah dalam bahasa Arab disebut jihah atau syathrah dan kadang-kadang 

disebut juga dengan qiblah yang berasal dari bentuk masdar kata qabbala yaqbalu 

yang diartikan menghadap. Kata Al-qiblah juga diartikan sebagai Ka‟bah.
10

 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, qiblat diartikan juga sebagai arah ke Ka‟bah di 

Mekkah (pada waktu salat). Sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan kata  

azimuth. Sementara itu, Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan 

kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengrahkan 

wajahnya saat sedang melaksanakan salat. 

Sedangkan secara terminologi, kata kiblat memiliki beberapa definisi 

seperti yang dijelaskan Abdul Aziz Dahlan, ia mendefiniskan kiblat sebagai 

bangunan ka‟bah atau arah yang dituju kaum muslimin pada saat melaksanakan 

ibadah salat. Ahman Izuddin mengartikan kiblat sebagai ka‟bah atau Masjidil 

Haram dengan mempertimbangkan posisi lintang dan bujur ka‟bah.
11

 Slamet 

Hambali memberikan definisi tentang arah kiblat yang merupakan sebagai arah 

yang menuju ke Ka‟bah (Makkah) melewati jalur terdekat yang mana setiap 

muslim dalam mengerjakan salatnya diwajibkan menghadap kiblat. Sedangkan 

menurut Mahyuddin Kazim, kiblat adalah jarak atau arah yang paling dekat 

sepanjang lingkaran besar yang telah melewati Ka‟bah (Baitullah) dengan kota 

yang bersangkutan tersebut. 

Kata kiblat dalam al-Qur‟an mempunyai beberapa arti, yaitu kata kiblat 

yang berarti arah dan kata kiblat yang berarti tempat salat. Menurut istilah, kiblat 

                                                 
10

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia (Cet.I; Yogyakarta: 

Pustaka Progresif, 1984) ,h. 1169. 
11

Ila Nurmila, “Metode Azimuth Kiblat dan Rashdul Kiblat dalam Penentuan Arah 

Kiblat”. Istinbath/Jurnal Penelitian Hukum Islam 11.1 (2017).h. 87. 
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tidak lain berbicara tentang arah ke Ka‟bah. Para ulama berbeda pandangan dalam 

memberikan definisi tentang arah kiblat, meski pada dasarnya hanya mengacu 

kepada satu objek kajian yaitu Ka‟bah.
12

  

Kiblat berasal dari bahasa Arab yang merujuk ke suatu tempat di mana 

bangunan Ka‟bah di Masjidil Haram. Ka‟bah juga sering disebut dengan Baitullah 

(Rumah Allah). Dalam pelaksanaan salat diwajibkan menghadap ke kiblat. 

Menurut hukum syariat, menghadap ke arah kiblat diartikan sebagai 

menghadapkan seluruh tubuh atau badan seseorang ke Ka‟bah yang berada di 

Mekkah dalam menyempurnakan ibadah salat.
13

 

Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan mengartikan kiblat sebagai 

bangunan Ka‟bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam dalam 

melaksanakan sebagian ibadah.
14

 Sedangkan Harun Nasution, mendefinisikan 

kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat.
15

 Sementara itu, Mochtar 

Effendy memaknai kiblat sebagai arah salat, arah Ka‟bah di kota Makkah.
16

 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah 

terdekat seseorang dari Ka‟bah. Menghadap kiblat dalam melaksanakan salat 

hukumnya wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya salat. 

B. Sejarah Arah Kiblat 

Ka‟bah adalah tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, biasa 

disebut dengan Baitullah. Ka‟bah merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu 

(granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan yang berbentuk 

kubus dengan tinggi kurang lebih16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter. 

                                                 
12

Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis (Cet.III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017),h. 

19. 
13

A. Frangky Soleiman, Problematika Arah Kiblat  (Jurnal Ilmiah: Al-Syari’ah,2016), h.1 
14

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid III, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1997) ,h. 94. 
15

Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), h.563. 
16

Mochtar Effendy, Ensiklopedi Agama dan Filsafat (Palembang: Penerbit Universitas 

Sriwijaya, 2001), h. 49. 
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Ka‟bah mulai tercatat dalam sejarah saat pembangunan kembali 40 abad 

silam yaitu abad  ke- 19 STU  pada era Nabi Ibrahim a.s., yang sebelumnya telah 

runtuh saat terjadi banjir bandang pada era Nabi Nuh a.s., dan hanya menyisakan 

gundukan tanah kemerahan di tengah lembah Mekah berdekatan dengan mata air 

Zamzam. Dengan kekuasaan Allah swt, datang sebentuk awan putih persegi 

berdiam tepat diatas tempat Ka‟bah tersebut, sehingga Nabi Ibrahim a.s., dapat 

membuat pola bangunan Ka‟bah mengikuti bentuk dan bayangan awan tersebut 

untuk membuat fondasinya.
17

 

Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka‟bah saat itu diambil dari bukit 

Sinai, al-judi, Hira, Olivet dan Lebanon. Nabi Adam as dianggap sebagai peletak 

dasar bangunan Ka‟bah di Bumi karena menurut Yaqut al-Hamawi yaitu seorang 

ahli sejarah di Irak menyatakan bahwa bangunan Ka‟bah berada di lokasi kemah 

Nabi Adam as setelah diturunkn Allah swt  dari surga ke bumi. Setelah Nabi 

Adam wafat, bangunan itu diangkat ke langit.
18

 Lokasi itu kemudian diagungkan 

dan disucikan oleh umat para nabi dari masa kemasa dan digunakan untuk 

membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah 

pertama yang dibangun berdasarkan ayat dalam QS al-Imran/3:96. 

 

                       
 

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) 

manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi 

petunjuk bagi semua manusia”
19

 

                                                 
17

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

Pengukurannya) (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 2. 
18

Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 26. 
19

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62. 
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 Setelah membantah orang-orang Yahudi yang mengancam ummat islam 

yang berkiblat ke Mekkah padahal Nabi Ibrahim as mempunyai keterlibatan 

dalam pembangunan kiblat itu, maka dijelaskan dalam ayat ini kedudukan ka‟bah 

tersebut, apalagi orang-orang Yahudi menduga bahwa Bait al-Maqdis, yakni 

kiblat mereka lebih utama dari ka‟bah. Allah swt membantah dugaan itu dengan 

menggunakan redaksi penegasan yaitu: Sesungguhnya rumah yang mula-mula 

dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah yang di Bakkah yang 

diberkahi, yakni yang banyak dan mantap kebajikan duniawi dan ukhrawi yang 

dapat diraih melalui kehadirannya, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia 

termasuk bagi Bani Israil, bahkan orang-orang sebelum dan sesudah masa mereka. 

 Bait adalah rumah, rumah yang dimaksud disini adalah tempat dan sarana 

beribadah, bukan dalam artian bangunan tempat tinggal pertama. Kata Bakkah ada 

yang memahamainya sebagai tempat melaksanakan thawaf di mana terdapat 

ka‟bah. Kata ini terambil dari akar kata bahasa Arab yang berarti ramai dan 

berkerumun. Makna ini sangat sesuai dengan keadaan kota Mekkah khususnya 

ka‟bah apalagi pada musim haji bahkan diluar musim haji tersebut. Adapun 

Makah, maka ia menunjuk ke kota yang berada di Saudi Arabia itu secara 

keseluruhan yaitu kota Haram. Dengan demikian, Bakkah terdapat di kota 

Mekkah. Ada juga yang memahami kata “Bakkah” dalam arti kota Mekkah. 

 Penjelasan tafsir Al-Misbah tentang ayat diatas menegaskan bahwa rumah 

peribadatan pertama untuk manusia adalah Ka‟bah. Ini memberi isyarat bahwa ia 

telah ada sejak manusia menginjakkan kaki di bumi. Manusia memiliki rasa 

cemas dan harapan. Ini mengantar dia untuk melakukan hubungan dengan Yang 

Maha Kuasa. Naluri ini menghiasi manusia sejak kehadirannya di bumi ini. 

Karena itu, sejak itu pula ia berdo‟a dan berhubungan dengan Tuhan. Itu 

sebabnya, William James- pakar psikologi agama menuliskan bahwa tidak 
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mustahil anda masuk ke satu tempat di mana terdapat sekelompok orang, dan anda 

tidak menemukan teater atau pasar, tetapi tidak mungkin anda tidak menemukan 

satu tempat di mana manusia dalam masyarakat itu mengadakan hubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Kuasa.
20

 

Ayat tersebut merupakan jawaban bagi Bani Israil yang keberatan bahwa 

mereka berkata, “ mengapa umat Islam menjadikan Ka‟bah sebagai kiblat mereka, 

bukannya Yerusalem yang telah dibangun 1500 tahun sebelum Masehi oleh 

Sulaiman. Ka‟bah telah ada sejak hari pertama di bumi, dan ia merupakan rumah 

yang pertama, yakni didirikan lebih dahulu dibandingkan dengan semua tempat 

ibadah manapun. Ka‟bah telah ada sejak masa nabi Adam dan ia (Ka‟bah) jauh 

lebih dahulu daripada semua tempat ibadah yang lain.
21

 

 Saat proses pembangunan, Nabi Ismail. As menerima sebuah batu hitam 

yang disebut dengan Hajar Aswad dari Malaikat Jibril di Jabal Qubais, lalu 

meletakkannya di sudut tenggara bangunan yang berbentuk kubus yang dalam 

bahasa arab disebut muka’ab yang kemudian disebut dengan Ka‟bah. Ketika itu, 

Ka‟bah belum memiliki pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang 

membuat pintu Ka‟bah dan menutupinya dengan kain adalah Raja Tubba’ dari 

Dinasti Himyar di Najran daerah Yaman. 

 Setelah Nabi Ismail as wafat, pemeliharaan Ka‟bah dipegang oleh 

keturunannya yaitu Bani Jurhum lalu Bani Khuza’ah. Selanjutnya pemeliharaan 

Ka‟bah dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy penerus garis keturunan Nabi 

Ismail as. Menjelang kedatangan Islam, Ka‟bah dipelihara oleh Abdul Muthalib 

kakek dari Nabi Muhammad saw. Ka‟bah di masa ini, sebagaimana halnya di 

                                                 
20M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur’an” (Cet.I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 147-149. 

21
Allamah Kamal Faqih, Tafsir Nurul Qur’an (Cet.II; Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 277. 
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masa sebelumnya yang menarik perhatian orang-orang. Abrahah yang pada saat 

itu menjadi gubernur Najran, memerintahkan penduduknya yaitu Bani Abdul 

Madan yang beragama Nasrani untuk membangun tempat peribadatan yang 

berbentuk seperti Ka‟bah untuk menyainyinya. Bangunan itu disebut Bi‟ah yang 

dikenal dengan Ka‟bah Najran dan kemudian diagungkan oleh penduduk Najran 

dan dipelihara oleh para uskup. 

 Ka‟bah sebagai bangunan pusaka purbakala semakin rapuh dimakan 

waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak dan bengkok. Selain 

itu Makkah juga pernah dilanda banjir hingga menggenangi Ka‟bah dan 

meretakkan dinding-dinding Ka‟bah yang memang sudah rusak. Pada saat itu 

orang-orang Quraisy merenovasi bangunan Ka‟bah untuk memelihara 

kedudukannya sebagai tempat suci. Dalam renovasi ini pememimpin-pemimpin 

kabilah dan para pemuka masyarakat Quraisy dengan membagi sudut-sudut 

Ka‟bah menjadi empat bagian, tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus 

dirombak dan dibangun kembali. Ketika sampai di tahap peletakan Hajar Aswad 

mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya. Kemudian pilihan 

mereka jatuh ketangan seseorang yang dikenal sebagai al-Amiin yang jujur atau 

terpercaya yaitu Muhammad bin Abdullah yang kemudian menjadi Rasulullah 

saw.
22

 

 Sebelumnya pada masa Nabi Muhammad saw perintah sholat itu 

menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Namun Rasulullah saw tetap 

menghadap ke Ka‟bah dengan cara mengambil posisi di sebelah selatan Ka‟bah. 

Maka selain menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, beliau juga tetap 

menghadap ke Ka‟bah. Namun ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau 

berfikir bahwa mustahil melaksanakan salat dengan menghadap ke dua tempat 

                                                 
22

Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis (Cet.III; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017), 

h. 28. 
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yang berlawanan. Kemudian Rasulullah saw sering menengadahkan wajahnya 

kelangit berharap turunnya wahyu untuk menghadapkan salatnya ke Ka‟bah 

hingga akhirnya turunlah ayat Allah yang memerintahkan agar Rasulullah saw 

salat menghadap ke Ka‟bah. 

C. Dasar Hukum Arah Kiblat 

1. Dasar Hukum dari  al-Qur‟an 

a. QS al-Baqarah/2:125 

                        

                   

         

Terjemahnya: 

“dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat 
berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian 
maqam Ibrahim tempat salat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan 
Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, 
yang ruku' dan yang sujud".

23
 

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang keagungan Rumah Allah 

(Baitullah), Ka‟bah di Makkah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as dan anaknya 

Ismail as.  Menurut ayat diatas, “Rumah Ka‟bah” telah dipilih dan dinyatakan 

sebagai “tempat yang aman” oleh Allah. Ka‟bah disebut sebagai “Rumah-Ku” 

oleh Allah, padahal sudah jelas bahwa Allah bukanlah substansi yang berjasad 

dan tidak memerlukan rumah. Maksud dari istilah tersebut  tiada lain untuk 

menghormati dan memuliakan Ka‟bah dengan cara menyatakan statusnya yang 

mulia dan tinggi. Karena itulah Ka‟bah digelar sebagai Baitullah (Rumah Allah).
24

 

 

 

                                                 
23

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.19. 
24

Allamah Kamal Faqih, Tafsir Nurul Qur’an (Cet.II; Jakarta: Al-Huda, 2006), h.340. 
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b. QS al-Baqarah/2:144 

                         

                      

                          

     

Terjemahnya: 

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit[96], Maka 
sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. 
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu 
berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. 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.”

25
 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt sudah mengetahui keinginan 

atau isi hati dan do‟a Rasulullah saw. untuk mengalihkan kiblat ke Ka‟bah. Kaum 

sufi memahami bahwa ayat ini memerintahkan untuk mengalihkan wajah, bukan 

hat dan pikiran. Karena hati dan pikiran hendaklah mengarah kepada Allah swt. 

hati dan isinya adalah sesuatu yang gaib, sedangkan wajah adalah sesuatu yang 

nyata maka harus dihadapkan ke Ka‟bah. Ayat ini turun bukan hanya ditunjukkan 

kepada Nabi Muhammad saw saja, tetapi untuk semua manusia di muka bumi 

ini.
26

 

Yerusalem adalah kiblat kaum muslimin yang pertama serta sementara 

pada saat itu. Ketika Nabi saw sedang menunggu perintah Allah mengenai 

perubahan kiblat setelah beliau hijrah ke Madinah dan terus salat ke arah yang 

sama yaitu mengarah ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi sering mencela kaum 

Muslimin karena berkiblat ke arah yang sama dengan kiblat mereka dan 

mengatakan bahwa kalau bukan karena agama Yahudi, maka Nabi saw tidak akan 

                                                 
25

Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 22. 
26

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h. 418-

419. 
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tahu kemana arah seharusnya ia menghadap, dengan petunjuk Allah. Karena 

ejekan kaum yahudi, Nabi saw menghendaki perubahan arah kiblat dan Allah 

mengabulkannya.
27

 

c. QS al-Baqarah/2:149-150 

                        

                            

                     

                   

             

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. Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu 
ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu (sekalian) berada, Maka 
Palingkanlah wajahmu ke arahnya, 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.”

28
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dari mana saja kamu keluar untuk suatu 

perjalanan maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan 

sesungguhnya itu merupakan ketentuan yang baik dari Tuhanmu, dan Allah tidak 

lalai terhadap apa yang kamu kerjakan.
29

 Sedangkan pada ayat 150 menjelaskan 

bahwa yang dimaksud sudah mencakup semua tempat dan keadaan. Dari mana 

saja engkau keluar wahai Muhammad, dari Madinah menuju Makkah, atau Thaif, 

atau Hunian, atau kemana saja, arahkan wajahmu kesana. Bukan hanya engkau, 

umatmu pun demikian. Di mana saja mereka berada, di Makkah atau di Jakarta, 

atau di mana saja, ketika mereka semua salat harus mengarah ke Ka‟bah.
30

 

                                                 
27

Allamah Kamal Faqih, Tafsir Nurul Qur’an (Cet.II; Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 372.  
28

Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 23. 
29

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-suyuthi, Terjemahan Tafsir 

Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 78. 
30

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h. 426. 
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 Dalam surah al-Baqarah ayat 144 dan ayat 149-150, Allah swt berfirman 

dengan menyebut kata “fawalli wajhaka syathr al-masjidil haram” sampai tiga 

kali, menurut Ibn Abbas itu sebagai ta‟qid atau pengulangan yang berarti 

menegaskan hal tersebut. Sementara Fakhruddin ar-Razi berpendapat bahwa 

ungkapan itu disesuaikan dengan keadaan.
31

 Pada ayat 144 yang ditujukan kepada 

orang-orang yang menyaksikan Ka‟bah secara langsung, sementara pada ayat 149 

ditujukan kepada orang-orang yang berada diluar Masjid al-Haram, dan adapun 

pada ayat 150 ditujukan untuk orang-orang dari negeri-negeri jauh. Ketiga ayat ini 

sudah jelas menjelaskan bahwa menghadap kiblat adalah suatu keharusan bagi 

umat muslimin yang sedang melaksanakan salat di manapun ia berada sekalipun 

sedang berada jauh dari Ka‟bah. 

2. Dasar Hukum dari Hadis 

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw, 

beberapa hadis yang membahas tentang kiblat antara lain: 

a. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik r.a 

َْ الْبيَْتِ الْوُقدََّصِ فٌَشََلَتْ  ّٓ ًحَْ سَلَّنَ كاىََ يصَُلِّ  َّ  َِ لَ اللِّ صَلَّٔ اللُّ عَليَْ ْْ قدَْ “إىَِّ رَسُ

جَِْكَ شَطْزَ الْوَسْجِدِ  َّ لِّ  َْ لِّيٌََّكَ قبِْلتًَ تزَْضَاُاَ فَ َْ وَاءِفلٌََُ ِِكَ فِٔ السَّ جْ َّ ًزََٓ تقَلَُّبَ 

ا رَكْعَتً  فوََزَّ رَجُ ” الْحَزَامِ  ْْ قدَْ صَلُّ َّ ة الْفجَْزِ  ََ عٌ فِٔ صَلَّ ْْ ُنُْ رُكُ َّ لٌ هِيْ بٌَِٔ سَلوََتَ 

َْ الْقبِْل ا كَوَا ُنُْ ًحَْ ْْ لتَْ فوََالُ َّْ  فٌَاَدَٓ الَْ أىََّ الْقبِْلتََ قدَْ حَ

Artinya: 

“Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW (pada suatu hari sedang Salat dengan 
menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku 
melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sunggu kami paingkan 
mukamu ke Kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu kearah 
Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari bani Salamah bepergian, 
menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku‟ pada salat fajar. Lalu ia 
menyeru “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti 
kelompok Nabi, yakni ke arah Kiblat”.

32
 

                                                 
31

Watni Marpaung, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 59. 
32

Maktabah Syamilah, Imam Muslim, “Shahih Bukhari”,h. 66. 
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b. Hadits riwayat Syafi‟i dari Usamah bin Zaid r.a 

َّ صَ لَّنَ   َِ ٌَُْ قالََ : إىَِّ الٌَّبيَِّ صَ لَّٔ لله عَ لَ ي عَيْ أسُاهََتَ بْيِ سَيْدٍ رَضِيَ لله عَ

لنَْ يصَُلِّ فيِِْحَتَّٔ خَزَجَ فلَوَاَّ خَزَجَ رَكَعَ  َّ  َِ لوَّاَ دَخَلَ البيَْتَ دَعاَ فِٔ ًَْاحَِيْ

قالََ :ُذَِ  َّ ٍِ الْقبِْلتَ . )رّاٍ الشافعٔ(رَكْعَتيَْيِ فِٔ قبِلَِ الْقبِْ لتَِ   

Artinya: 

“Dari Usamah bin Zaid r.a berkata: Sesungguhnya Nabi saw ketika masuk ke 
Baitullah, beliau berdoa di sudut-sudutnya dan beliau tidak salat di dalamnya, 
sehingga beliau keluar. Kemdian setelah keluar, beliau salat dua rakaat 
dihadapan Ka‟bah, lalu bersabda: Inilah Kiblat” 

33
 

 Ayat tersebut mengatakan, barang siapa yang berada di Mekah, maka 

wajib baginya mengarahkan pandangannya ke Mekah. Dan barang siapa tidak 

melihat, maka wajib baginya menentukan arah ke kiblat. Dikatakan bahwa hadis 

riwayat Imam Muslim ini merujuk pada hadis Ibn Abbas, beliau memperoleh 

kabar dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw pernah masuk ke dalam 

Ka‟bah, namun hanya untuk berdo‟a dan tidak sholat. Setelah keluar maka Nabi 

pun shalat dua rakaat di depan Ka‟bah dan berkata “inilah Kiblat”. 

 Berdasarkan ayat al-Qur‟an dan Hadis diatas dapat diketahui bahwa 

menghadap ke arah Kiblat menrupakan suatu kewajiban saat melaksanakan salat 

yang telah ditetapkan dalam hukum atau syariat. Sehingga para ahli fiqh 

menyepakati bahwa menghadap ke Kiblat merupakan salah satu syarat sahnya 

salat dan Kiblat bagi umat islam hanyalah Ka‟bah di Baitullah di Masjidil Haram. 

D. Pendapat Empat Mazhab Tentang Menghadap Kiblat 

1. Mazhab Hanafi 

Seseorang yang tidak mampu menghadap bangunan Ka‟bah wajib 

menghadap ke arah jihahnya saja tanpa harus menghadap bangunan fisik Ka‟bah 

dengan artian bahwa yang diwajibkan adalah menghadap sesuatu yang mampu 

                                                 
33

Imam Muslim, “Shahih Muslim”,h. 968. 
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dilakukan (al-maqdur alaih). Maka dalam kondisi seperti ini arah Ka‟bah (jihah 

al-Ka‟bah) bukan bangunan Ka‟bah (ain al-ka‟bah). Namun ulama Hanafiyah 

menyatakan bahwa yang terbaik adalah jika seesorang mampu mengusahakan 

menghadap persisi ke bangunan Ka‟bah, maka ia wajib mengusahakannya dan 

wajib salat menghadap langsung ke Ka‟bah dengan melakukan penelitian dan 

ijtihad. Mayoritas ulama hanafiyah menyimpulkan bahwa kiblat salat bagi orang 

yang tidak dapat melihat bangunan Ka‟bah hanyalah arah Ka‟bah saja, bukan 

bangunan fisiknya. 

2. Mazhab Maliki 

Ulama malikiyah berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah menghadap 

bangunan fisik, namun pendapat lainnya menyatakan cukup arah saja karena 

menghadap pada bangunan fisik Ka‟bah hanya dapat dilakukan menggunakan 

teknologi dan observasi. Namun, dalam ijtihad disini, tidak mengharuskan 

melakukan semua itu, yang menjadi keharusan adalah al-jihah bukan al-ain. 

3. Mazhab Syafi‟i 

Ulama Syafi‟iyah menyatakan bahwa seseorang yang tidak berada di 

Mekkah (Ka‟bah), namun ia mampu mengetahui petunjuk arah kiblat, maka ia 

harus berijtihad untuk mengetahui kiblat melalui petunjuk-petunjuk alam seperti 

matahari, bulan, gunung, dan angin. Pendapat ulama syafi‟iyah tentang arah kiblat 

adalah wajib menghadap „ain al-Ka‟bah meskipun berada jauh dari lokasi Ka‟bah. 

4. Mazhab Hanbali 

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa jika seseorang dapat melihat Ka‟bah 

secara langsung maka kiblat salatnya adalah menghadap ke bangunan Ka‟bah. 

Dan apabila tidak dapat melihat Ka‟bah maka cukup ke arahnya saja. Namun 

dalam mazhab ini ditegaskan terdapat empat keadaan menghadap kiblat, yaitu: (1) 

yakin dapat melihat Ka‟bah, maka kiblatnya adalah bangunan Ka‟bah, (2) 
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mengetahui arah Ka‟bah melalui informasi dari orang lain, maka kiblatnya adalah 

menghadap sesuai informasi tersebut, (3) seseorang yang mampu berijtihad dalam 

menentukan kiblat, maka kiblatnya sesuai ijtihadnya itu, (4) hanya mengikut 

orang lain, yaitu orang yang sama sekali tidak mampu berijtihad.
34

 

 Berdasarkan pendapat keempat mazhab serta dalil al-Qur‟an dan hadits 

diatas dapat diketahui bahwa menghadap ke arah kiblat memang sudah menjadi 

suatu kewajiban bagi umat islam dalam melaksanakan salat dan telah menjadi 

suatu ketetapan dalam syariat islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa menghadap 

kiblat merupakan syarat sahnya suatu salat.  

 Ulama Madzhab telah sepakat bahwa menghadap kiblat salah satu syarat 

rukun salat. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keempat madzhab tersebut 

mengenai arah kiblat bagi orang yang berada jauh dari Ka‟bah di Kota Mekkah. 

Madzhab Syafii menetapkan tiga kaidah yang memenuhi syarat menghadap kiblat, 

yaitu Pertama: menghadap kiblat yakin (Kiblat Yakin) yaitu apabila seseorang 

berada didalam Masjidil Haram dan mampu melihat Ka‟bah secara langsung, 

maka ia wajib menghadapkan kiblatnya ke arah Ka‟bah dengan penuh keyakinan. 

Kedua: menghadap kiblat perkiraan (Kiblat Dzan) yaitu apabila seseorang  berada 

jauh dari Ka‟bah yaitu berada diluar Masjidil haram  atau berada disekitar tanah 

suci Mekkah sehingga tidak dapat melihat langsung bangunan Ka‟bah, maka 

mereka wajib menghadap ke arah  Masjidil Haram dengan bertanya kepada 

penduduk Mekkah atau dengan melihat tanda-tanda kiblat yang ada ditempat 

tersebut dengan maksud menghadap ke arah kiblat secara Dzan atau “Jihadul 

Ka‟bah”. Ketiga: menghadap kiblat ijtihad (Kiblat Ijtihad) yaitu apabila seseorang 

berada diluar tanah suci Mekkah atau diluar negara Arab Saudi yang tidak tahu 

arah dan tidak dapat mengira kiblat Dzan nya maka ia boleh menghadap 
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kemanapun yang ia yakini sebagai arah kiblat. Namun bagi yang dapat mengira 

maka ia wajib berijtihad untuk menentukan arah kiblatnya menggunakan rasi 

bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan perhitungan segitiga bola 

serta dapat menggunakan alat pengukur arah kiblat modern.
35

 

 Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Ali as-Sayis dalam Kitab 

Tafsir Ayatul Ahkam yang menyebutkan bahwa golongan Syafi‟iyah dan 

Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban menghadap kiblat tidaklah berhasil 

terkecuali bila menghadap ke „ain Ka‟bah (bangunan Ka‟bah) yang berarti bahwa 

kewajiban ini harus dilakukan dengan tepat menghadap ke Ka‟bah. 

Sementara golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa bagi 

penduduk Makkah yang dapat menyaksikan Ka‟bah wajib baginya menghadap 

kepada „ain Ka‟bah, dan yang tidak dapat menyaksikan Ka‟bah cukup dengan 

menghadap ke arahnya saja. Pendapat golongan Hanafiyah dan Malikiyah ini 

diperkuat dengan hadits Rasulullah saw yang mengatakan bahwa “Arah yang ada 

diantara Timur dan Barat adalah Kiblat” (HR. Tirmidzi dan dikuatkan oleh 

Bukhari)
36

 di mana yang dimaksudkan adalah bahwa kiblat yang harus dihadapi 

oleh orang yang jauh dari Mekkah dan tidak dapat menyaksikan Ka‟bah secara 

langsung maka cukup arahnya saja, karena pada dasarnya seluruh alam semesta 

adalah milik Allah swt. 

Berbagai pendapat para ulama madzhab, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud menghadap ke arah Ka‟bah (jihatul ka‟bah) sesungguhnya 

yang dituju adalah titik tempat Ka‟bah itu berada yaitu di Mekah. Sehingga saat 

melaksanakan salat mengarah ke ka‟bah, tidak asal menghadap saja melainkan 

diperlukan suatu perhitungan untuk bisa mengarah tepat ke Ka‟bah tersebut. 
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Dengan adanya Ilmu falak, perhitungan untuk mengarah ke titik Ka‟bah menjadi 

lebih mudah dengan tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

E. Teori Penerapan Metode Falak dalam Menentukan Arah Kiblat 

Perkembangan penentuan arah kiblat dialami oleh kaum muslimin secara 

antagonistic, yang berarti suatu kelompok telah mengalami kemajuan yang jauh 

kedepan, sedangkan yang lainnya masih jauh tertinggal oleh kemajuan zaman. 

Beberapa peneliti mencoba mengkaji ketelitian arah kiblat yang bisa didapatkan 

melalui teori ataupun rumus yang digunakan dan diaplikasikan dalam penentuan 

arah kiblat.
37

 

Penentuan arah kiblat pada masa sekarang ini tergolong bermacam-macam 

cara, meski pada intinya hanya merujuk ke satu tujuan saja yaitu untuk 

mengetahui arah kiblat dengan tepat dari lokasi atau tempat pelaksanaan salat atau 

ibadah lainnya ke arah ka‟bah di Mekkah. Seiring perkembangan zaman, 

penentuan arah kiblat mengalami perkembangan sesuai dengan kualitas dan 

kapasitas intelektual dikalangan kaum muslimin, yang dulunya metode yang 

digunakan maupun berbagai macam alat-alat yang hampir tidak menjadi masalah 

kini menjadi sebuah masalah yang dihadapi oleh kaum muslim sekarang ini.
38

 

Seperti metode yang digunakan maupun berbagai macam alat-alat yang digunakan 

mulai dari alat yang sederhana sampai alat yang modern yang bisa dilihat dari segi 

teknologi yang digunakan maupun aspek kualitas akurasinya
39

, seperti alat-alat 

berikut: 
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1. Tongkat Istiwa‟ 

Tongkat istiwa‟  adalah sebuah tongkat tegak lurus yang ditancapkan 

disebuah bidang datar yang diletakkan ditempat terbuka sehingga dapat terkena 

sinar matahari langsung dengan bebas sehingga dapat menghasilkan bayangan 

dari tongkat tersebut. Tongkat istiwa‟ digunakan sebagai bantuan untuk 

menentukan dan menemukan azimuth matahari dan arah kiblat dengan 

berpedoman oleh sinar matahari.
40

 Dalam penerapannya, mengukur arah kiblat 

menggunakan tongkat istiwa memiliki beberapa tahap: 

a) Tentukan lokasi yang akan diukur arah kiblatnya dengan memilih lokasi 

yang terkena langsung sinar matahari. 

b) Siapkan media atau papan datar untuk menancapkan tongkat istiwa‟ 

lalu buatlah garis lingkaran berulang di atas papan tersebut. 

c) Beri tanda titik diujung bayangan tongkat istiwa‟ lalu akan tampak 

bayangan-bayangan pada lingkaran yang semakin lama semakin pendek 

bayangan matahari disaat matahari berkulminasi. 

d) Kemudian bayangan-bayangan tersebut akan memanjang kembali, lalu 

hubungkan titik-titik pada bayangan tersebut sehingga menunjukkan 

arak Barat dan Timur. 

e) Lalu buatlah garis tegak lurus pada arah Barat dan Timur, maka garis 

inilah yang akan menunjukkan arah Selatan dan Utara untuk mencari 

arah kiblat yang benar. 

2. Rubu‟ Mujayyab 

Rubu‟ Mujayyab adalah suatu alat untuk menghitung fungsi geneometris, 

yang sangat berguna untuk memproyeksikan suatu peredaran benda langit pada 

lingkaran yang vertikal. Alat ini terbuat dari papan kayu berbentuk seperempat 
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lingkaran dari khatulistiwa baik itu dari selatan maupun dari utara dan garis-garis 

derajat serta garis-garis lainnya.
41

 Adapun bagian-bagian Rubu‟ Mujayyab terdiri 

dari busur, sinus, cosinus, permulaan busur, sasaran, titik sudut siku-siku, 

simpulan benang dan tali. 

Adapun bagian-bagian dari Rubu‟ Mujayyab terdiri dari: 

a) Markaz 

Markaz merupakan titik pusat Rubu‟. Pada Markaz ini terdapat sebuah 

lubang yang berfungsi untuk memasang benang yang disebut dengan 

Khait.  

b) Qaus al-Irtifa‟ 

Qaus al-Irtifa‟ adalah sebuah busur yang mengelilingi Rubu‟. Bagian dari 

bususr ini diberi skala derajat 0º sampai 90º yang bermula dari kanan ke 

kiri. 

c) Qous al-Ashr 

Qous al-Ashr adalah garis lengkung yang ditarik dari awalQous hingga ke 

al-Sttini pada jaib 42,3. 

d) Diroh al-Mail al-A‟dhom 

Diroh al-Mail al-A‟dhom adalah busur yang membentuk ¼ lingkaran dan 

menggambarkan deklinasi maksimum matahari sebesar 23,45º. 

e) Jaib at-Tamam 

Jaib at-Tamam  adalah garis lurus yang ditarik oleh Markaz ke akhir Qaus. 

Jaib at-Tamam dibagi menjadi 60º. Skala/Jaib sama besar dan dari setiap 

skaladitarik garis lurus ke arah Qaus Irtifa‟ yang disebut Juyub al-

Ma‟kusah. 
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f) As-Sittini 

Garis lurus yang ditarik Markaz ke akhir Qaus. Jaib at-Tamam dibagi 

menjadi 60º. Skala/Jaib sama besar dan dari setiap skala ditarik garis lurus 

ke arah Qaus Irtifa‟ yang disebut Juyub al-Mabsuthah. 

g) Hadafah 

Hadafah adalah lubang pengintai yang terdapat dalam Rubu‟ dan posisinya 

sejajar dengan as-Sittini. 

h) Khait 

Khait adalah benang yang dipasang pada Markaz. 

i) Syaqul 

Syaqul adalah Bandul yang digunakan untuk memberi Khait. 

j) Muri 

Muri adalah benang yang diikatkan pada Khait yang biasanya mempunyai 

warna berbeda dengan warna Khait agar lebih mudah dilihat.
42

 

 Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mencariarah kiblat 

menggunakan alat Rubu‟ Mujayyab yaitu sebagai berikut: 

a) Mencari Bu‟ud al-Quthr 

Bu‟ud al-Quthr adalah busur sepanjang lingkaran vertical yang dihitung dari 

garis tengah lintasan benda langit sampai pada ufuk 

b) Mencari Asal al-Mutlak 

Asal al-Mutlak adalah garis lurus yang ditarik oleh titik kulminasi atasyang 

tegak lurus pada poros langit yang menghubungkan kutub langit utara dan 

selatan. 
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c) Mencari Irtifa‟ as-Simt 

Data pertama yang dicari adalah Jaib Irtifa‟ as-Simit dengan cara Asal al-

Mu‟addal dikurangi dengan Jaib Bu‟d al-Quthr. Jaib Bu‟d al-Quthr 

dipindahkan ke Irtifa‟ as-Simt dengan satuan Qous. Untuk mencari Tamam 

Irtifa‟ as-Simt, 90º dikurangi dengan Irtifa‟ as-Simt kemudian data ini 

diJaibkan, makaakan mendapatkan data Jaib Tamam Irtifa‟ as-Simt. Data Jaib 

Tamam Irtifa‟ as-Simt diQouskan akan menghasilkan Irtifa‟ a-Simt. 

d) Mencari Jaib as-Si‟ah 

Untuk mendapatkan data Jaib as-Si‟ah, letakkan Khait di atas data Tamam 

„ardl al-Balad, tandailah jaibnya 21º30‟ dengan Muri. Kemudian geserlah 

Khait itu ke Sittini, maka data yang dihitung dari Markaz sampai Muri adalah 

Jaib as-Si‟ah. 

e) Mencari Ta‟dil as-Simt 

Ta‟dil as-Simt adalah nilai yang digunakan untuk mengoreksi Tamam Irtifa‟ 

as-Simt untuk mendapatkan Simt al-Qiblah. Nilai ta‟dil ini diperoleh dengan 

cara menjumlahkan data Hissoh as-Simt dengan Jaib as-Si‟ah. Data Hissoh a-

Simt didapatkan dengan cara meletakan Khaith diatas data Tamam „ardl al-

Balad. Masukkan data Irtifa‟ as-Simt pada data Jaib Mabsutoh sampai pada 

Khaith. Kembalikan dari perpotongan itu mulai dari Jaib Mankus sampaiJaib 

Tamam. Maka akan mendapatkan nilaiHissoh as-Simt. 

f) Mencari Simt al-Qiblah  

Letakkan Kaith di Sittini dan tandailah Jaib Tamam Irtifa‟ as-Simt dengan 

Muri. Kemudian geerlah Khaith itu sampai Muri terletak di data Ta‟dil as-

Simt yang dihitung dar Juyub al-Mabsutoh. Data yang diantara awal Qous dan 

Khaith adalah Simt al-Qiblah.
43

 

                                                 
43

Encep Abdul Rojak. “Hisab Arah Kiblat Menggunakan Rubu‟ Mujayyab”. h. 72-76. 



28 

 

 

 

3. Azimuth Kiblat 

Azimuh Kiblat adalah busur lingkaran horizon atau ufuk yang dihitung 

dari titik utara ke titik arah timur searah perputaran jarum jam sampai dengan titik 

kiblat. Untuk menentukan arah kiblat dengan menggunakan metode azimuth 

kiblat maka diperlukan beberapa data yaitu sebagai berikut: 

a) Lintang tempat, yaitujarak dari suatu tempat ke khatulistiwa diukur 

melalui meridian bumi. Titik utara dinamakan lintang utara sedangkan 

titik selatan dinamakan lintang selatan.
44

 

b) Bujur tempat, yaitu jarak dari tempat yang di kehendaki ke garis bujur 

yang melalui kota Greenwich dekat London, berada disebelah barat 

kota Greenwich sampai 180º disebut dengan Bujur Barat (BB) dan 

disebelah timur kota Greenwich sampai 180º disebut Bujur Timur (BT) 

c) Lintang dan Bujur Kota mekkah, di mana didalam buku Almanak Hisab 

Rukyat disebutkan bahwa ka‟bah berada pada BT 39º50‟ dengan 

lintang 21º25‟25” pada tahun 1994, sedangkan jika menggunakan 

Google Earth versi 1.2 dan cursor diletakkan tepat ditengah-tengah 

ka‟bah maka akan memperoleh BT ka‟bah 39º49‟33” dan lintang 

ka‟bah 21º25‟21.04”.
45

 

4. Rashdul Kiblat  

Rashdul kiblat adalah ketentuan di mana pada saat bayangan tegak lurus 

yang terkena sinar matahari akan menunjukkan arah kiblat.
46

 Keadaan ini 

diakibatkan karena posisi matahari berada tepat melintas di atas Ka‟bah sehingga 
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semua bayangan matahari yang berdiri tegak lurus akan menunjukkan arah kiblat. 

Pada saat terjadinya Rashdul Kiblat, semua benda tegak lurus yang diletakkan 

diatas bidang datar akan menunjukkan bayangan yang mengarah ke Ka‟bah. 

Sehingga ketika hendak mengetahui arah kiblat pada saat terjadinya Rashdul 

kiblat, maka cukup dengan menggunakan benda tegak lurus seperti misalnya 

spidol yang diletakkan diatas tegel rumah ataupun mesjid, maka menghasilkan 

bayangan arah kiblat. Rashdul kiblat terjadi diwaktu-waktu tertentu saja, jadi 

ketika ingin melakukan pengukuran arah kiblat saat terjadinya Rashdul Kiblat, 

maka siapkan jam untuk dikalibrasi waktunya secara tepat agar sesuai dengan 

waktu terjadinya Rashdul Kiblat tersebut. 

5. Kiblat Tracker 

Kiblat tracker adalah instrumen Falak yang dapat digunakan untuk 

mengukur suatu arah Kiblat yang dapat bekerja secara cepat dan tepat berdasarkan 

posisi Utara sejati dan kompas yang berpatokan pada Matahari, Bulan, Planet dan 

Bintang dengan bantuan software android yakni sun compass dan star walk yang 

dapat di gunakan pada siang atau malam hari. 

Adapun beberapa komponen istrumen Kiblat tracker adalah sebagai 

berikut:  

a)  Papan Kiblat Tracker.  

Papan Kiblat tracker ini merupakan salah satu komponen utama dalam instrument 

qiblat tracker yang dipergunakan untuk mengukur arah Kiblat. Ada tiga jenis 

lingkarang yang terdapat pada instrument Kiblat tracker, yang pertama adalah 

lingkran angka berwarna putih yang sebagai penunjukan angka arah Kiblat, 

kemudian kedua adalah lingkaran yang menunjukkan suatu azimuth Matahari, dan 

yang ketiga adalah lingkaran yang menunjukkan sebuah angka dari Kiblat 

sajadah.  
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Selain jenis dari lingkaran yang terdapat pada Kiblat tracker terdapat juga kompas 

yang bertujuan sebagai determinasi arah mata angin, dan waterpass yang 

berfungsi untuk melihat posisi keseimbangan papan Kiblat tracker.  

b) Tongkat Bayangan Kiblat Tracker  

Tongkat bayangan pada Kiblat tracker berfungsi untuk mendapatkan bayangan 

Matahari pada qiblat tracker sehingga mudah dalam determinasi arah Kiblat.  

c)  Laser Kiblat Tracker  

Laser pada Kiblat tracker ini berfungsi untuk mempermudah pengukur untuk 

determinasi arah Kiblat dalam membidik arah Kiblat tempat yang akan diukur 

arah Kiblat yang ditentukan menggunakan instrument Kiblat tracker.  

d) Tali Kiblat Tracker  

Tali pada Kiblat tracker berfungsi untuk determinasi atau menandai arah yang 

telah didapatkan dalam mengukur arah Kiblat. 

 

e)  Dudukan Kiblat tracker  

Dudukan yang berada pada tiap sisi instrumen Kiblat berfungsi apabila posisi 

papan qiblat tracker tidak seimbang.47 

6. Busur Kiblat 

Busur kiblat adalah sebuah metode atau alat yang digunakan dalam 

mengukur arah kiblat. Alat ini dirancang atau dicipatan oleh dosen Ilmu Falak 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dr. Muh. Rasywan Syarif, S.HI., 

M.SI yang merupkan rancangan sederhana dari Kiblat Tracker agar lebih mudah 

diakses. Alat ini diharapkan dapat membantu orang yang hendak mengukur arah 

kiblat rumah atau tempat-tempat lainnya dengan cara yang lebih sederhana. Alat 

ini dapat diaplikasikan menggunakan beberapa instrumen pembantu yakni busur 

derajat, penggaris panjang, benda tegak lurus,  spidol, serta aplikasi Sun Compass 
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yang dapat didownload dan diakses melalui handphone android.  Busur kiblat 

berbentuk lingkaran 360º diatas kertas yang telah di cetak. Dalam pengukurannya, 

alat ini membutuhkan cahaya matahari untuk menentukan bayangan arah barat 

dan timur serta untuk mengakses aplikasi Sun Compass. Pada aplikasi Sun 

Compass tersebut, kita dapat mengetahui data koordinat atau lintang dan bujur 

lokasi serta azimuth atau ketinggian matahari pada saat pengukuran. 

Dalam penerapannya, mengukur arah kiblat menggunakan Busur kiblat 

dan Aplikasi Sun Compass memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Persiapkan kiblat busur, mistar panjang, serta download terlebih 

dahulu aplikasi Sun Compass untuk mengetahui data koordinat tempat 

atau lintang bujur, azimuth matahari. 

b) Letakkan busur kiblat tersebut di tegel mesjid yang ratanya seimbang 

dan terkena sinar matahari langsung. Kemudian letakkan spidol atau 

benda tegak lurus diatas bayangan matahari, lalu tarik garis lurus tepat 

pada bayangan yang dihasilkan benda tegak lurus terebut. 

c) Buka aplikasi Sun Compass lalu tekan “set” kemudian “now” makan 

busur akan berputar dan akan muncul angka azimuth matahari “sun”. 

d) Tulis nilai azimuth matahari pada garis bayangan dan sejajarkan 

dengan angka busur kiblat. Contoh arah matahari senilai 70º pada saat 

pengamatan jam 8.30 wita. 

e) Setelah busur kiblat sama nilainya dengan bayangan azimuth matahari, 

maka lihatlah angka azimuth kiblat lokasi 292º (khusus daerah 

Sulawesi Selatan) kemudian tarik garis lurus maka arah kiblat sudah 

diketahui.
48
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7. Segitiga Kiblat 

Segitiga kiblat digunakan setelah pengguna mengetahui azimuth kiblat. 

Cara ini digunakan agar pengguna lebih mudah dalam menerapkan sudut kiblat di 

lapangan. Adapun yang menjadi dasar yang digunakan dalam segitiga kiblat ini 

yaitu perbandingan rumus trigonometri. Apabila telah diketahui panjang salah 

satu sisi segitiga yaitu sisi a, maka sisib dihitung sebesar sudut kiblat (U-B) dan 

kemudian ujung keduasisi ditarik membentuk garis kiblat.
49

 

8. Google Earth 

Google earth merupakan aplikasi berbasis citra satelit yang dapat 

digunakan untuk mengetahui arah kiblat suatu tempat atau kota yang ada di 

permukaan bumi. Dalam menggunakan software ini, pastikan program google 

earth telah diinstal dalam komputer ataupun laptop yang telah terhubung dengan 

internet agar dapat mengakses pencarian tempat atau sudut kiblat. 

Cara menggunakan aplikasi ini yaitu dengan melakukan pencarian 

posisi tempat dengan cara mengisi nama tempat atau lokasi kota pada panel 

“search” lalu kursor akan menuju ke arah lokasi tersebut. Lokasi pencarian 

tersebut akan tersimpan di kolom “place” saat menambahkan data tempat tersebut 

ke “place”. Kemudian ulangi dengan cara yang sama untuk mencari posisi Ka‟bah 

di Mekkah dengan cara mengisi titik koordinat Mekkah, lalu tekan tombol 

“search” lalu simpan lokasi tersebut agar muncul juga di panel ”place” yang 

sebelumnya. Kemudian pilih menu “tools > ruler”, klik tempat yang telah di 

tandai pada panel “place”. Lalu hubungkan kedua lokasi tersebut dengan menarik 

panjang kursor hingga sampaidi posisi Ka‟bah pada panel “place”. Setelah 

terhubung, maka kita akan melihat garis yang menunjukkan arah kiblat tempat 

yang telah di setting tadi. Pada menu “ruler”, akan diketahui jarak tempat sampai 
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Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis (Cet.III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017),h. 
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ke Ka‟bah. Kemudian akan didapatkan informasi mengenai jarak dan azimuth 

kiblat tempat yang dicari tadi.
50
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara teliti demi 

memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah 

yang dilakukan dengan sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk 

mempelajari sesuatu dan gejala tertentu dengan cara menganalisanya.
51

 Dalam 

melakukan penelitian yang dapat terlaksana dengan baik, terdapat beberapa 

metode yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yakni penelitian 

yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dengan cara pengumpulan data di mana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci. Penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian 

diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah-masalah sosial dalam 

kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting
52

. Pada 

penelitian ini, peneliti menemukan gejala atau suatu permasalahan yang terjadi di 

dalam masyarakat yang berkaitan dengan arah kiblat rumah, di mana dalam 

menganalisis data peneliti melakukan observasi awal serta mengumpulkan data 

terlebih dahulu kemudian menginterpretasikan hasil dari analisis data tersebut. 

Terdapat dua jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, pertama 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian terhadap realitas kehidupan 
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Khudzaifah Dimayanti dan Kelik Wardiono, Metode penelitian Hukum (Surakarta: 

Fakultas hukum, 2004),h. 1-2. 
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sosial masyarakat secara langsung. Kedua, penelitian kepustakaan (Library 

research). 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Bontolangkasa Selatan , Kecamatan 

Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut 

terdapat beberapa rumah masyarakat yang arah kiblatnya kurang tepat dan juga 

masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu falak. Peniliti 

beranggapan bahwa dengan ilmu yang dimiliki peneliti dan metode penentuan 

arah kiblat dengan menggunakan busur kiblat dapat memberikan solusi terhadap 

masalah yang timbul di tempat tersebut. 

B. Pendekatan Peneltian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan Sosiologis yang dimaksud yaitu suatu pendekatan dengan 

jalan melihat gejala-gejala  sosial yang terjadi di masyarakat mengenai rumah 

yang arah kiblatnya tidak sesuai. 

2. Pendekatan Syar‟i (Hukum Islam) 

Pendekatan Syar‟i  yang dimaksud yaitu pendekatan terhadap suatu 

masalah yang berdasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur‟an, 

hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama dalam memandang sebuah 

permasalahan terkait dengan penentuan arah kiblat rumah masyarakat. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data penelitian yang utama dalam melakukan 

suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel masing-masing 

lima rumah dalam tiap dusun dengan krieria profesi kepala keluarga yang 

berbeda, di mana di Desa Bontolangkasa Selatan terdiri dari empat dusun, 

sehingga diperoleh dua puluh rumah. Serta, hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan secara langsung di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data penunjang untuk data primer. Adapun data 

sekunder pada penelitian ini adalah data kepustakaan seperti buku, jurnal, serta 

berbagai arsip lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang cukup sebagai 

bahan analisis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menjaring data yang diperlukan yakni sebagai berikut: 

1. Pengamatan/Observasi 

Pengamatan/observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.
53

 

Artinya, observasi yaitu proses mengamati objek yang diteliti berdasarkan panca 

indera. Apa yang ditangkap atau diamati selanjutnya dicatat dan catatan tersebut 

kemudian disebut  dengan analisis.  
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud yakni berupa pengumpulan, pemilihan, 

pengolahan, dan penyimpanan informasi bukti dan keterangan seperti: kutipan, 

gambar, video, dan bentuk lainnya sebagai data yang mendukung penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data. Peneliti adalah instrumen kunci dalam melakukan penelitian, 

karena penelitilah yang melakukan observasi, membuat catatan, dan melakukan 

wawancara.
54

 Adapun instrumen pendukung yang digunakan peneliti sebagai alat 

bantu dalam pengumpulan data yaitu kamera, alat perekam suara, alat tulis 

menulis dan beberapa alat lainnya yang digunakan saat melakukan penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dan Analisis data saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan  dalam sebuah penelitian ilmiah. Penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif yaitu penyusunan data yang kemudian dijelaskan dan 

dianalisis yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis 

deskriptif ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan tentang 

problematika arah kiblat rumah masyarakat di desa Bontolangkasa Selatan. 

Proses pengolahan data pada penelitin ini berpatokan pada teori Miles dan 

Huberman yang telah dikutip oleh Sugiyono yang menjelaskan proses pengolahan 

data melalaui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (display data) dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi data.
55

 Adapun langkah-langkah pengolahan 

dan analisis data yaitu sebagai berikut: 
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(Cet.VI; Bandung: Alfabeta, 2008), h.246 



38 

 

 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yang dimaksud adalah semua data di lapangan dianalisis dan 

dirangkum, lalu dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada masalah pokok yang 

penting, kemudian dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis 

agar lebih mudah dipahami.
56

 

2. Penyajian data 

Penyajian data yang dimaksud adalah proses penyajian data yang 

dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan 

yang dirumuskan menjadi lebih objektif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. 

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi data 

Dalam verifikasi data atau penarikan kesimpulan, peneliti membuktikan 

kebenaran data yang diukur melalui informan yang memahami terkait masalah 

yang diteliti secara mendalam agar menghindari adanya unsur subjektfitas yang 

dapat mempengaruhi bobot penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Hal penting yang merupakan bagian dari proses penelitian kualitatif adalah 

menguji keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik 

pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data 

yang telah ada sebelumnya untuk kepentingan pengujian keabsahan data dan 

bahan perbandingan terhadap data yang telah ada sebelumnya.
57
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Pada pengujian keabsahan data, diperlukan juga perpanjangan pengamatan 

atau penambahan waktu untuk mengamati kembali lokasi penelitian agar data 

yang belum lengkap dan kurang akurat dapat menjadi lebih akurat.
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BAB IV 

PROBLEMATIKA PENENTUAN ARAH KIBLAT RUMAH 

MASYARAKAT DI DESA BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN 

BONTONOMPO KABUPATEN GOWA 

 

A. Gambaran Umum Desa Bontolangkasa Selatan 

Gambar 4.1. Peta Desa Bontolangkasa Selatan 

Desa Bontolangkasa Selatan merupakan salah satu desa dari 14 desa atau 

kelurahan yang terletak di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi 

Sulawesi Selatan. Secara administratif Desa Bontolangkasa Selatan memiliki luas 

wilayah sekitar 393,08 Ha (3,93 km²), desa ini merupakan hasil pemekaran dari 

Desa Bontolangkasa Selatan Induk pada tahun 2000 yang dahulu berkantor di 

Bategulung yang sekarang juga sudah menjadi Desa Bategulung, sehingga 

dibangunlah sendiri Kantor Desa Bontolangkasa Selatan yang bertempat di 

Ta‟binjai Dusun Borongkanang. Pada tahun 2003 tepatnya di bulan Mei, 
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diadakanlah pemilihan Kepala Desa Pertama yang pada akhirnya dimenangkan 

oleh Bachtiar Tobo.
58

 

Desa Bontolangkasa selatan terdiri dari empat dusun yang meliputi Dusun 

Talamangape dengan luas sekitar 137,05 Ha, Dusun Borongkanang dengan luas 

sekitar 82,01 Ha, Dusun Alerang dengan luas sekitar 128,32 Ha, dan Dusun 

Bontokadatto sekitar 45,70 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Barat  : Desa Barembeng 

b. Sebelah Selatan : Desa Sengka 

c. Sebelah Timur  : Desa Bategulung 

d. Sebelah Utara  : Desa Bontolangkasa 

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa Bontolangkasa Selatan 

yaitu sebagai berikut: 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) 

1.  Laki-laki 1.687 

2.  Perempuan 1.850 

 Total 3.537 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan 

Bontonompo Kabupaten Gowa 

 Adapun jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Bontolangkasa Selatan 

yaitu sebagai berikut: 
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No. Nama Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Talamangape  292 KK 73 KK 365KK 

2. Borongkanang 145 KK 41 KK 186 KK 

3. Alerang  192 KK 45 KK 237 KK 

4. Bontokadatto  229 KK 47 KK 276 KK 

 JUMLAH 858 KK 206KK 1.046 KK 

Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan 

Bontonompo Kabupaten Gowa 

Mayoritas pekerjaan warga desa Bontolangkasa Selatan adalah Petani, 

Peternak, Pedagang dan Wirausaha, beberapa sebagian lainnya adalah Pegawai 

Negeri Sipil, TNI/POLRI, dan Pekerja lepas. Hampir dari seluruh warga desa 

Bontolangkasa Selatan terdiri dari suku Makassar serta beragama Islam yang 

memiliki ciri khas seperti keramahan orangnya dan memiliki jiwa toleransi yang 

tinggi di mana kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan seperti program 

keagamaan, peribadatan dan kegiatan kebudayaan yang tak lepas dari peran 

Pemerintah Desa Bontolangkasa Selatan, sehingga akulturasi budaya Makassar 

bisa saling beriringan dan rukun. 

B. Pandangan Masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan 
Bontonompo Kabupaten Gowa Tentang Arah Kiblat Rumah 
 

Setelah peneliti melakukan observasi serta wawancara di desa 

Bontolangkasa Selatan, maka peneliti memperoleh data dari hasil wawancara 

mengenai beberapa pandangan masyarakat tentang arah kiblat. Dalam penentuan 

arah kiblat, masyarakat tentunya menggunakan berbagai metode atau pandangan 
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yang berbeda dalam menentukan arah kiblatnya. Masyarakat yang paham 

mengenai arah kiblat tentunya memiliki paham yang berbeda-beda, bahkan tidak 

sedikit dari mereka yang sama sekali tidak paham mengenai arah kiblat yang 

sebenarnya. Kurangnya edukasi atau pemahaman terkait persoalan arah kiblat 

menjadikan masyarakat di mana dalam melaksanakan salat di rumah, hanya 

menggunakan cara menduga-duga atau memperkirakan arah rumah dengan arah 

mesjid yang terdekat sebagai patokan menghadap ke arah kiblat. 

Mayoritas penduduk desa Bontolangkasa Selatan adalah beragama Islam, 

bahkan sering juga diadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh 

masyarakat yang ada di Desa Bontolangkasa Selatan. Kegiatan keagamaan 

tentunya tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Desa terutama Imam Desa 

serta para Imam Dusun dalam pengadaan kegiatan keagamaan, peribadatan, serta 

kegiatan ritual dan budaya lainnya. Imam Desa dan Imam Dusun di desa 

Bontolangkasa Selatan juga sangat berperan dalam peningkatan iman dan taqwa, 

di mana di desa tersebut terdapat remaja mesjid di tiap dusun, majelis taklim, 

pengajian, maulid nabi, pelaksanaan lomba-lomba keagamaan bagi anak-anak, 

pelaksanaan hari raya, rutinitas jum‟at ibadah, pengaktifan ibadah salat 5 waktu di 

mesjid-mesjid, serta kegiatan keagamaan lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa  Bontolangkasa Selatan bapak 

Firman S,Pd Dg. Bunga sebagai selaku pemerintah desa mengatakan bahwa 

”Penentuan arah kiblat khususnya penentuan arah kiblat rumah masih menjadi 

suatu hal yang kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat di desa 

Bontolangkasa Selatan di mana pada saat melaksanakan salat di rumah masih 

berpatokan pada arah bangunan rumah saja, di mana dalam proses penentuan arah 

bangunan rumah masih berada ditangan tukang yang membangun rumah tersebut, 

seperti arah rumah beliau sendiri hanya berpatokan ke arah Timur-Barat dan 
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Selatan-Utara menggunakan bayangan matahari, juga masyarakat desa 

Bontolangkasa Selatan umumnya beranggapan bahwa kiblat adalah mengarah ke 

barat.”
59

 

Imam Desa Bontolangkasa Selatan bapak Kalimuddin Dg.Sitaba yang 

ditemui oleh peneliti juga mengatakan bahwa “Kurangnya pemahaman dan 

edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui arah kiblat bukan 

hanya saat melaksanakan salat di mesjid saja melainkan ditempat-tempat tertentu 

yang juga hendak ditempati untuk melaksanakan salat seperti rumah, 

terkhususnya rumah masyarakat desa Bontolangkasa Selatan.”
60

 

Selain pemahaman Kepala Desa dan Imam Desa Bontolangkasa Selatan, 

adapun pemahaman beberapa masyarakat yang ada di Desa Bontolangkasa selatan 

mengenai penentuan arah kiblat rumah dengan beberapa kriteria profesi kepala 

keluarga atau pemilik rumah disetiap dusun, yaitu sebagai berikut:  

1. Dusun Talamangape 

No. Nama Kepala 

Keluarga /Pemilik 

Rumah 

Profesi/Pekerjaan Metode yang digunakan 

1. Abd.Rahman Dg.Lau Petani (Imam 

Dusun) 

Mengikuti Arah Matahari 

2. Muh Rusli Dg.Ngasa Satpol PP  (Kepala 

Dusun) 

Mengikuti Arah Mesjid 

Terdekat 

3. Firmansyah S.Pd Guru Mengikuti Arah Mesjid 
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Dg.Nyampo Terdekat 

4. Syahrir Dg.Ngola Petani (Imam 

Mesjid) 

Mengikuti Arah Mesjid 

Terdekat 

5. Coa Dg.Sikki Buruh Tani Mengikuti Arah Mesjid 

Terdekat 

Tabel 4.3 Metode Penentuan Arah Kiblat Masyarakat Dusun Tala‟mangape 

2. Dusun Borongkanang 

Tabel 4.4 Metode Penentuan Arah Kiblat Masyarakat Dusun Borongkanang 

 

 

No. Nama Kepala 

Keluarga /Pemilik 

Rumah 

Profesi/Pekerjaan Metode yang digunakan 

1. Alimuddin Dg.Tasse Petani (Kepala 

Dusun) 

Mengikuti Arah Mesjid 

Terdekat 

2. Adam Dg.Ngerang Petani (Imam 

Dusun) 

Mengikuti Arah Terbit dan 

Terbenamnya Matahari 

3. Ir. Ridwan Dg.Gading Wiraswasta Mengikuti Arah Mesjid 

Terdekat 

4. Muh Amsyar S.Pd Dg. 

Ngempo 

Guru Mengikuti Arah Mesjid 

Terdekat 

5. Burhanuddin 

Dg.Sukkuru 

Petani Mengikuti Arah Matahari 
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3. Dusun Alerang 

Tabel 4.5 Metode Penentuan Arah Kiblat Masyarakat Dusun Alerang 

4. Dusun Bontokadatto 

No. Nama Kepala 

Keluarga /Pemilik 

Rumah 

Profesi/Pekerjaan Metode yang digunakan 

1. Anjaswadi Dg.Ngewa Petani (Kepala 

Dusun) 

Mengikuti Arah Bangunan 

Mesjid Terdekat 

2. H. M Dg.Joa Petani (Imam 

Dusun) 

Menggunakan Kompas 

3. Makkasau Dg.Lurang Pegawai  Mengikuti Arah Bangunan 

Mesjid Terdekat 

4. Burhanuddin Dg.Tutu Peternak Mengikuti Arah Bangunan 

Mesjid Terdekat 

5. Salawati Dg.Bollo Penjahit  Mengikuti Arah Terbit dan 

Terbenamnya Matahari 

No. Nama Kepala Keluarga 

/Pemilik Rumah 

Profesi/Pekerjaan Metode yang digunakan 

1. Kalimuddin Dg.Sitaba Petani (Imam 

Desa) 

Mengikuti Arah Terbit dan 

Terbenamnya Matahari 

2. Supriadi Dg.Rombo Petani (Imam 

Dusun) 

Mengikuti Arah Terbit dan 

Terbenamnya Matahari 

3. Hasbar Petani (Kepala Mengikuti Arah Bangunan 
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Tabel 4.6 Metode Penentuan Arah Kiblat Masyarakat Dusun Bontokadatto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, mayoritas masyrakat Desa 

Bontolangkasa Selatan masih memiliki tingkat pemahaman yang kurang 

mengenai arah kiblat yang sebenarnya, di mana disetiap rumah yang peneliti 

wawancarai berpendapat bahwa arah kiblat yang dituju saat melaksanakan salat 

ialah mengarah ke Barat.  

Adapun metode yang digunakan masyarakat dalam menentukan arah 

kiblat di desa Bontolangkasa Selatan tidak terpengaruh pada tingkat pendidikan 

ataupun profesi, di mana sebagian besar masyarakat desa Bontolangkasa Selatan 

belum paham mengenai arah kiblat yang sebenarnya sehingga dalam melaksankan 

salat di rumah masih mengikuti arah bangunan rumah saja atau arah bangunan 

mesjid terdekat. 

Pemahaman masyarakat yang masih sangat melekat terhadap arah kiblat 

mengarah ke arah barat menjadikan masyarakat menentukan arah kiblat rumahnya 

sesuai dengan arah bangunan rumah saja, di mana rumah masyarakat sebagian 

besar mengarah ke arah timur-barat dan selatan-utara. Pada saat pembangunan 

rumah, matahari adalah salah satu objek yang dijadikan patokan untuk mengetahui 

arah timur dan barat, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa arah 

rumah mereka sudah menghadap ke arah kiblat yaitu mengarah ke barat. 

 

Dusun) Mesjid Terdekat 

4. Sainal S.Pd Dg.Sila Guru Mengikuti Arah Bangunan 

Mesjid Terdekat 

5. Saharuddin Dg.Bundu Serabutan  Mengikuti Arah Terbit dan 

Terbenamnya Matahari 



48 

 

 

 

C. Penerapan Metode Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Rumah 

Masyarakat di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo 

Kabupaten Gowa 

1. Penentuan Arah Kiblat Rumah Masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan 

Menggunakan Busur Kiblat. 

a. Dusun Talamangape 

No. Nama 
Pemilik 
Rumah 

 
LT 

 
BT 

 
AB 

 
KL 

 
KB 

 
Deviasi 

1. Abd.Rahman 

Dg.Lau 

5º22‟00” 119º25‟04” 286º 286º 292º Tidak 

Akurat 

2. Muh Rusli 

Dg.Ngasa 

5º21‟59” 119º25‟25” 326º 326º 292º Tidak 

Akurat 

3. Firmansyah 

S.Pd 

Dg.Nyampo 

5º21‟55” 119º25‟13” 294º 294º 292º Tidak 

Akurat 

4. Syahrir 

Dg.Ngola 

5º22‟15” 119º25‟56” 339º 339º 292º Tidak 

Akurat 

5. Coa 

Dg.Sikki 

5º22‟07” 119º25‟51” 255º 255º 292º Tidak 

Akurat 

Tabel 4.7 Akurasi Arah Kiblat Rumah Masyarakat Dusun Talamangape 

b. Dusun Borongkanang 

No. Nama 
Pemilik 
Rumah 

 
LT 

 
BT 

 
AB 

 
KL 

 
KB 

 
Deviasi 

1. Alimuddin 

Dg.Tasse 

5º22‟07” 119º25‟51” 270º 270º 292º Tidak 

Akurat 

2. Adam 5º22‟27” 119º25‟21” 280º 280º 292º Tidak 

Akurat 
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Dg.Ngerang 

3. Ir. Ridwan 

Dg.Gading 

5º21‟14” 119º26‟20” 318º 318º 292º Tidak 

Akurat 

4. Muh 

Amsyar 

S.Pd  

Dg. Ngempo 

5º22‟08” 119º25‟55” 292º 292º 292º Akurat 

5. Burhanuddin 

Dg.Sukkuru 

5º22‟31” 119º25‟59” 314º 314º 292º Tidak 

Akurat 

Tabel 4.8 Akurasi Arah Kiblat Rumah Masyarakat Dusun Borongkanang 

c. Dusun Alerang 

No. Nama 
Pemilik 
Rumah 

 
LT 

 
BT 

 
AB 

 
KL 

 
KB 

 
Deviasi 

1. Anjaswadi 

Dg.Ngewa 

5º22‟16” 119º25‟40” 300º 300º 292º Tidak 

Akurat 

2. H. M Dg.Joa 5º22‟16” 119º25‟40” 298º 298º 292º Tidak 

Akurat 

3. Makkasau 

Dg.Lurang 

5º21‟15” 119º26‟20” 295º 295º 292º Tidak 

Akurat 

4. Burhanuddin 

Dg.Tutu 

5º22‟16” 119º25‟40” 301º 301º 292º Tidak 

Akurat 

5. Salawati 

Dg.Bollo 

5º22‟16” 119º25‟40” 300º 300º 292º Tidak 

Akurat 

Tabel 4.9 Akurasi Arah Kiblat Rumah Masyarakat Dusun Alerang 

d. Dusun Bontokadatto 
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No. Nama 
Pemilik 
Rumah 

 
LT 

 
BT 

 
AB 

 
KL 

 
KB 

 
Deviasi 

1. Kalimuddin 

Dg.Sitaba 

5º21‟31” 119º25‟34” 310º 310º 292º Tidak 

Akurat 

2. Supriadi 

Dg.Rombo 

5º21‟31” 119º25‟34” 310º 310º 292º Tidak 

Akurat 

3. Hasbar 5º21‟26” 119º25‟33” 315º 315º 292º Tidak 

Akurat 

4. Sainal S.Pd 

Dg.Sila 

5º21‟22” 119º25‟26” 315º 315º 292º Tidak 

Akurat 

5. Saharuddin 

Dg.Bundu 

5º21‟22” 119º25‟26” 310º 310º 292º Tidak 

Akurat 

Tabel 4.10 Akurasi Arah Kiblat Rumah Masyarakat Dusun Bontokadatto 

Keterangan: 

 LT : Lintang Tempat 

 BT : Bujur Tempat 

 AB : Arah Bangunan 

 KL : Kiblat Lama 

 KB : Kiblat Baru 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa rumah yang telah diukur 

arah kiblatnya, diantaranya hanya terdapat 1 rumah yang akurat menghadap ke 

Ka‟bah dan terdapat 3 yang hampir mendekati akurat dengan selisih hanya 

dibawah 5º, serta beberapa yang lainnya sangat melenceng jauh dari arah kiblat 

yang sebenarnya. Namun perbedaan tingkat keakuratan arah kiblat rumah-rumah 



51 

 

 

 

tersebut tidak bergantung pada pengukuran, disebabkan karena pada proses 

pembangunan rumah masyarakat hanya berpatokan pada arah matahari atau arah 

barat dan timur saja dan tak sedikit juga dari masyarakat hanya mengandalkan 

tukang bangunan saat pembangunan rumahnya. Sehingga ketika hendak 

melaksanakan salat di rumah, arah kiblat mereka hanya berpatokan pada arah 

bangunan rumah saja yang belum pasti arah kiblatnya dan hanya menduga-duga. 

Pada saat melakukan observasi dan wawancara, peneliti sekaligus 

memperkenalkan cara perhitungan arah kiblat yang sederhana dan mudah 

dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga meskipun arah rumah 

masyarakat tersebut tidak mengarah pada arah kiblat yang tepat akan tetap bisa 

melaksanakan ibadah atau kegiatan yang berhubungan dengan arah kiblat dengan 

benar tanpa mengubah posisi arah rumah tersebut. Untuk itu, proses penentuan 

arah kiblat maupun arah bangunan sangat membutuhkan peran ilmu falak dalam 

menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat agar bisa lebih 

memahami pentingnya ilmu tersebut terkhusus mengenai persoalan arah kiblat 

serta persoalan lainnya yang berkaitan dengan ilmu falak. 
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2. Gambar Posisi Arah Kiblat Rumah Masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan 

a. Dusun Talamangape 

Gambar 4.2 Posisi Arah Kiblat Rumah Abd Rahman Dg.Lau 

Gambar 4.3 Posisi Arah Kiblat Rumah Muh Rusli Dg.Ngasa 

Gambar 4.4 Posisi Arah Kiblat 

Rumah Firmansyah S.Pd Dg.Nyampo 
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Gambar 4.6 Posisi Arah Kiblat Rumah Syahrir Dg.Ngola 

 

Gambar 4.5 Posisi Arah Kiblat Rumah Coa Dg.Sikki 

b. Dusun Borongkanang 

Gambar 4.7 Posisi Arah Kiblat Alimuddin Dg.Tasse 
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Gambar 4.8 Posisi Arah Kiblat Rumah Adam Dg.Ngerang 

 

Gambar 4.9 Posisi Arah Kiblat RumahAmsyar S.Pd Dg.Ngempo 

 

Gambar 4.10 Posisi Arah Kiblat Rumah Ir. Ridwan Dg.Gading 
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Gambar 4.11 Posisi Arah Kiblat Rumah Burhanuddin Dg.Sukkuru 

 

c. Dusun Alerang 

Gambar 4.12 Posisi Arah Kiblat Rumah Anjaswadi Dg.Ngewa 

 

Gambar 4.13 Posisi Arah Kiblat Rumah H. M Dg.Joa 
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Gambar 4.14 Posisi Arah Kiblat Rumah Burhanuddin Dg.Tutu 

 

Gambar 4.15 Posisi Arah Kiblat Rumah Makkasau Dg.Lurang 

 

Gambar 4.16 Posisi ArahKiblat Rumah Salmawati Dg.Bollo 
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d. Dusun Bontokadatto 

Gambar 4.17 Posisi Arah Kiblat Rumah Kalimuddin Dg.Sitaba 

 

Gambar 4.18 Posisi Arah Kiblat Rumah Hasbar Dg.Ngunjung 

Gambar 4.19 Posisi Arah Kiblat Rumah Supriadi Dg.Rombo 
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Gambar 4.20 PosisiArah Kiblat RumahSainal S.Pd Dg Sila 

 

 

Gambar 4.21 PosisiArah Kiblat Rumah Saharuddin Dg.Bundu 
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3. Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Google Earth 

Berdasarkan hasil dari penentuan arah kiblat menggunakan Google Earth 

yang berdasarkan pada prinsip citra satelit, peneliti mendapatkan hasil dengan 

data sebagai berikut: 

a) Dusun Tala‟mangape 

Gambar 4.22 Posisi Arah Kiblat Rumah Abd Rahman Dg.Lau 

Gambar 4.23 Posisi Arah Kiblat Rumah Muh RusliDg.Ngasa 
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Gambar 4.24 Posisi Arah Kiblat Rumah Firmansyah S.Pd dg.Nyampo 

 

Gambar 4.25 Posisi Arah Kiblat Rumah Syahrir Dg.Ngola 
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Gambar 4.26 Posisi Arah Kiblat Rumah Coa Dg.Sikki 

b) Dusun Borongkanang 

Gambar 4.27 Posisi Arah Kiblat Rumah Alimuddin Dg.Tasse 
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Gambar 4.28 Posisi Arah Kiblat Rumah Adam Dg.Ngerang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Posisi Arah Kiblat Rumah Ir. Ridwan Dg.Gading 

  



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Posisi Arah Kiblat Rumah Muh Amsyar S.Pd Dg.Ngempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Posisi Arah Kiblat Rumah Burhanuddin Dg.Sukkuru 
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c) Dusun Alerang 

 

Gambar 4.32 Posisi Arah Kiblat Rumah Anjaswadi Dg.Ngewa 

 

Gambar 4.33 Posisi Arah Kiblat Rumah H.M Dg.Joa 
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Gambar 4.34 Posisi Arah Kiblat Rumah Makkasau Dg.Lurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Posisi Arah Kiblat Rumah Burhanuddin Dg.Tutu 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Posisi Arah Kiblat Rumah Salawati Dg.Bollo 

d) Dusun Bontokadatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Posisi Arah Kiblat Rumah Kalimuddin Dg.Sitaba 
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Gambar 4.38 Posisi Arah Kiblat Rumah Supriadi Dg.Rombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Posisi Arah Kiblat Rumah Hasbar 
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Gambar 4.40 Posisi Arah Kiblat Rumah Sainal S.Pd Dg.Sila 

 

 

Gambar 4.41 Posisi Arah Kiblat Rumah Saharuddin Dg.Bundu 
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Adapun data yang dihasilkan dari pengukuran menggunakan Google Earth 

yaitu sebagai berikut: 

a. Dusun Talamangape 

No. Nama 
Pemilik 
Rumah 

 
LT 

 
BT 

 
AB 

 
KL 

 
KB 

 
Deviasi 

1. Abd.Rahman 

Dg.Lau 

5º22‟00” 119º25‟04” 286º 286º 292º Tidak 

Akurat 

2. Muh Rusli 

Dg.Ngasa 

5º21‟58” 119º25‟25” 326º 326º 292º Tidak 

Akurat 

3. Firmansyah 

S.Pd 

Dg.Nyampo 

5º21‟54” 119º25‟13” 292º 292º 292º  

Akurat 

4. Syahrir 

Dg.Ngola 

5º22‟01” 119º25‟27” 338º 338º 292º Tidak 

Akurat 

5. Coa 

Dg.Sikki 

5º22‟00” 119º25‟23” 243º 243º 292º Tidak 

Akurat 

Tabel 4.11 Akurasi Arah Kiblat Rumah Masyarakat Dusun Talamangape 

Menggunakan Google Earth 

b. Dusun Borongkanang 

No. Nama 
Pemilik 
Rumah 

 
LT 

 
BT 

 
AB 

 
KL 

 
KB 

 
Deviasi 

1. Alimuddin 

Dg.Tasse 

5º22‟16” 119º25‟28” 271º 271º 292º Tidak 

Akurat 

2. Adam 

Dg.Ngerang 

5º22‟27” 119º25‟21” 282º 282º 292º Tidak 

Akurat 

3. Ir. Ridwan 5º22‟08” 119º25‟26” 318º 318º 292º Tidak 
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Dg.Gading Akurat 

4. Muh 

Amsyar 

S.Pd  

Dg. Ngempo 

5º22‟11” 119º25‟28” 292º 292º 292º Akurat 

5. Burhanuddin 

Dg.Sukkuru 

5º22‟10” 119º25‟31” 316º 316º 292º Tidak 

Akurat 

Tabel 4.12 Akurasi Arah Kiblat Rumah Masyarakat Dusun Borongkanang 

Menggunakan Google Earth 

c. Dusun Alerang 

No. Nama 
Pemilik 
Rumah 

 
LT 

 
BT 

 
AB 

 
KL 

 
KB 

 
Deviasi 

1. Anjaswadi 

Dg.Ngewa 

5º22‟16” 119º25‟40” 299º 299º 292º Tidak 

Akurat 

2. H. M Dg.Joa 5º22‟13” 119º25‟41” 298º 298º 292º Tidak 

Akurat 

3. Makkasau 

Dg.Lurang 

5º21‟15” 119º25‟43” 296º 296º 292º Tidak 

Akurat 

4. Burhanuddin 

Dg.Tutu 

5º22‟15” 119º25‟38” 299º 299º 292º Tidak 

Akurat 

5. Salawati 

Dg.Bollo 

5º22‟16” 119º25‟41” 301º 301º 292º Tidak 

Akurat 

Tabel 4.13 Akurasi Arah Kiblat Rumah Masyarakat Dusun Alerang Dusun 

Bontokadatto Menggunakan Google Earth 
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d. Dusun Bontokadatto 

No. Nama 
Pemilik 
Rumah 

 
LT 

 
BT 

 
AB 

 
KL 

 
KB 

 
Deviasi 

1. Kalimuddin 

Dg.Sitaba 

5º21‟30” 119º25‟32” 307º 307º 292º Tidak 

Akurat 

2. Supriadi 

Dg.Rombo 

5º21‟31” 119º25‟33” 310º 310º 292º Tidak 

Akurat 

3. Hasbar 5º21‟26” 119º25‟32” 315º 315º 292º Tidak 

Akurat 

4. Sainal S.Pd 

Dg.Sila 

5º21‟25” 119º25‟31” 315º 315º 292º Tidak 

Akurat 

5. Saharuddin 

Dg.Bundu 

5º21‟28” 119º25‟31” 310º 310º 292º Tidak 

Akurat 

Tabel 4.14 Akurasi Arah Kiblat Rumah Masyarakat Dusun Bontokadatto 

Menggunakan Google Earth  

Keterangan: 

 LT : Lintang Tempat 

 BT : Bujur Tempat 

 AB : Arah Bangunan 

 KL : Kiblat Lama 

 KB : Kiblat Baru 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa rumah yang telah diukur 

arah kiblatnya menggunakan Citra Satelit Google Earth, diantaranya hanya 

terdapat 2 rumah yang akurat menghadap ke Ka‟bah, beberapa selisihnya  hanya 
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beberapa derajat saja serta beberapa yang lainnya sangat melenceng jauh dari arah 

kiblat yang sebenarnya. Arah bangunan yang tertera pada gambar tersebut adalah 

arah kiblat yang masyarakat tuju saat melaksanakan shalat di rumah, hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat tidak memperhatikan atau menganggap arah 

kiblat rumah adalah hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting. Berdasarkan 

hasil pengukuran sebelumnya yang di mana dilakukan secara langsung di tempat 

atau rumah-rumah masyarakat mendapatkan hasil yang tidak jauh beda dengan 

pengukuran menggunakan Google Earth. 

D. Analisis Urgensi Penentuan Arah Kiblat Rumah Masyarakat Desa 

Bontolangkasa Selatan 

Seiring dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini 

menjadikan masyarakat sebenarnya dapat memecahkan persoalan ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari dengan mudah seperti menentukan arah kiblat, menentukan 

jadwal waktu salat, menentukan tanggal hijriyah dan masehi, dan beberapa 

persoalan lainnya yang juga berkaitan. Munculnya berbagai aplikasi yang sudah 

tersedia di smartphone seperti cara menentukan arah kiblat hanya dengan 

menggunakan software aplikasi dan cara mengetahui jadwal waktu salat juga telah 

tersedia dalam berbagai aplikasi yang dengan mudah dapat diperoleh terutama 

bagi kalangan anak muda yang semakin maju dalam menggunakan teknologi di 

zaman yang serba canggih ini, bahkan orang tua sekalipun sudah hampir dari 

sebagian yang semakin mengerti menggunakan smartphone. Hal ini menjadikan 

peluang besar untuk masyarakat untuk bisa memanfaatkan berbagai aplikasi yang 

bisa menjadi solusi dalam persoalan ibadah, yaitu menentukan arah kiblat 

menggunakan aplikasi dan memudahkan dalam mengetahui jadwal waktu salat 

dengan mudah dan praktis. Meskipun tingkat keakuratan aplikasi tersebut 

terkadang ada beberapa yang kurang akurat, namun setidaknya hal ini menjadi 
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salah satu pilihan bagi masyarakat yang belum paham untuk melakukan 

pengukuran langsung terkait arah kiblat. 

Dalam menentukan arah kiblat, ada beberapa hal yang menjadi alasan 

pentingnya mengetahui arah kiblat di rumah. Pertama, menghadap arah kiblat 

dengan benar menjadi salah satu alasan kekhusyukan dalam salat, di mana 

menghadap ke kiblat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah salat. Para ulama 

sepakat bahwa mennghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, akan 

tetapi mereka tidak sepakat bahwa orang yang melaksanakan salat wajib 

menghadap ke bangunan Ka‟bah dikarenakan hal tersebut akan menjadi kesulitan 

bagi orang yang berada jauh dari mekkah atau tidak dapat melihat Ka‟bah secara 

langsung. Namun demikian, untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah, perlu 

usaha dalam menentukan arah kiblat dengan tepat meski berada jauh dari Ka‟bah. 

Munculnya ilmu dalam persoalan menentukan arah kiblat yaitu ilmu falak, 

menjadi salah satu cara memecahkan persoalan arah kiblat sehingga meski berada 

jauh dari Ka‟bah masyarakat tetap bisa mengetahui arah kiblat dengan tepat. 

Selanjunya kedua, ada hal lain yang menjadi alasan pentingnya 

menentukan arah kiblat di rumah selain untuk kepentingan ibadah salat yaitu 

untuk menentukan arah toilet rumah agar tidak menghadap atau membelakangi 

kiblat saat berada dalam toilet tersebut. Dalam persoalan ini, ada perbedaan 

pendapat para ulama. Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Imam Ahmad berpendapat 

bahwa larangan menghadap ke kiblat saat membuang air dalam toilet yang telah 

dijelaskan dalam hadis rasulullah dimaksudkan bagi orang yang membuang air di 

tempat terbuka yang tidak terdapat penghalang antara tempat membuang air 

dengan kiblat. Dan apabila membuang air di toilet yang ada di dalam rumah atau 

bangunan, boleh menghadap atau membelakangi kiblat karena terdapat 

penghalang. Sedangkan pendapat ulama lainnya seperti Abu Hanifah yang diikuti 
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juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menghadap atau 

membelakangi kiblat saat membuang air adalah haram hukumnya secara mutlak 

baik di tempat terbuka maupun di dalam rumah tau bangunan lainnya.
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BAB V 

PENUTUP 

H. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, penulis 

kemudian dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

1. Metode yang digunakan masyarakat dalam menentukan arah kiblat di desa 

Bontolangkasa Selatan tidak berpatokan pada metode yang digunakan 

dalam ilmu falak, sehingga dalam melaksankan salat di rumah masih 

mengikuti arah bangunan rumah saja. Berdasarkan hasil pengukuran 

menggunakan metode yang di terapkan dalam ilmu falak, terdapat banyak 

rumah yang sangat melenceng jauh dari arah kiblat yang sebenarnya. Di 

mana dalam menentukan arah bangunan rumah mereka menggunakan alat 

kompas untuk mengetahui arah mata angin, ada juga masyarakat yang 

dalam pembangunan rumahnya hanya menyerahkan kepada tukang 

bangunan untuk menentukan arah rumah tersebut dengan menjadikan 

matahari sebagai patokan, beberapa masyarakat juga dalam melaksanakan 

salat di rumah hanya mengikuti arah bangunan masjid terdekat yang ada 

disekitar rumahnya bahkan beberapa diantaranya hanya menduga-duga 

atau memperkirakan saja. 

2. Penentuan arah kiblat rumah menjadi suatu urgensi bagi masyarakat yang 

seharusnya menjadi hal yang perlu diperhatikan, dimana tingkat 

pemahaman masyarakat desa Bontolangkasa Selatan mengenai arah kiblat 

masih sangat kurang. Kurangnya perhatian masyarakat mengenai 

pentingnya mengetahui  arah kiblat bukan hanya saat melaksanakan salat 

di masjid saja melainkan rumah juga menjadi salah satu tempat yang 
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paling sering ditempati untuk melaksanakan ibadah salat bahkan beberapa 

kegiatan lainnya yang berkaitan dengan arah kiblat di rumah seperti arah  

toliet yang ada di dalam rumah. Ketepatan arah toilet juga menjadi salah 

satu pentingnya menentukan arah kiblat di rumah selain untuk kepentingan 

ibadah salat agar penempatan arah atau posisi saat membuang air dalam 

toilet tidak menghadap atau membelakangi kiblat. 

I. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian arah kiblat rumah masyarakat di desa 

Bontolangkasa Selatan, yang di mana arah kiblat rumah masyarakat masih banyak 

yang belum tepat arahnya atau belum akurat. Di mana dalam syariat Islam telah 

dijelaskan bahwa mengarah ke kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, 

oleh karena itu peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

1. Peneliti berharap bahwa proses pengukuran arah kiblat di Desa 

Bontolangkasa Selatan tetap berlanjut meskipun diluar proses penelitian 

ini, sehingga bisa di adakannya gerakan akurasi arah kiblat rumah 

terkhususnya di Desa Bontolangkasa Selatan agar dapat mengedukasi 

masyarakat terkait pentingnya arah kiblat saat melaksanakan salat di 

rumah. Bagi pemerintah setempat Desa Bontolangkasa Selatan atau tokoh 

agama yang berada di Desa Bontolangkasa Selatan agar kiranya 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami terkait 

arah kiblat yang sebenarnya, bukan hanya saat melaksanakan salat di 

masjid saja melainkan arah kiblat rumah juga perlu diperhatikan. Sehingga 

masyarakat paham mengenai arah kiblat yang sebenarnya, serta 

kedepannya ada upaya lebih lanjut terkait penentuan arah kiblat. 

2. Bagi mahasiswa ilmu falak diharapkan untuk lebih memperhatikan arah 

kiblat tempat-tempat yang hendak ditempati untuk melaksanakan salat 
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bukan hanya masjid saja melainkan beberapa tempat seperti rumah, 

ataupun lapangan-lapangan yang sering ditempati saat melaksanakan salat 

ied. 
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LAMPIRAN 
  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Daftar Pertanyaan Wawancara Dalam Skripsi Problematika Penentuan 

Arah Kiblat Rumah Masyarakat (Studi kasus Desa Bontolangkasa Selatan Kec. 

Bontonompo Kab. Gowa) 

Objek Penrlitian : 

Hari/tanggal  : 

4. Bagaimana Problematika yang dihadapi Masyarakat Desa Bontolangkasa 

Selatan dalam Menentukan Arah Kiblat Rumah? 

5. Bagaimana Penerapan Metode Falak dalam Menentukan Arah Kiblat pada 

Rumah Masyarakat di Desa Bontolangkasa Selatan? 

6. Bagaimana Urgensi Penentuan Arah Kiblat Rumah bagi Masyarakat Desa 

Bontolangkasa Selatan?  

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA HUMAN INFORMAN 

Nama     : 

Tempat Tanggal Lahir : 

Profesi/Pekerjaan  : 

Alamat Rumah  : 

1. Apakah bapak mengetahui sejarah arah kiblat? 

2. Siapa yang menentukan arah kiblat rumah? 

3. Apa metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat rumah? 

4. Apa yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan arah kiblat 

rumah? 

5. Apakah bapak merasa sistem yang digunakan sudah sesuai? 

6. Bagaimana pandangan bapak mengenai urgensi penentuan arah kiblat 

rumah? 
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