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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif A tidak dilambangkan ا

 Ba B Bc ب

 Ta T Tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha K ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin S es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha Y Ha ھ

 hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u وَ 

Contoh : 

يْفَ    kaifa : ك 

 haula : ھ وْلَ  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َ ى...  ... ا|َ
Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 

 ى
Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
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 وَ 
Dammah dan wau u u dan garis di 

atas 

Contoh  

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

ق يْلََْ : qila 

وْتَ َ ي م  : yamutu    

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 

Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 

dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h".  

Contoh:  

َلَ َ الْأ طْف  ةَ  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ل ة ََ الْف اَض  َيْن ةَ  د  ا لْم  : al-madinah al-fadilah 

ة كْم   al-hikmah :        ا لْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

يْن ا  najjainah :ن جَّ
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6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ة َ  al-falsafah :ا لْف لْس 

 al-biladu :ا لْب لا د َ

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 

tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

رْتَ َ أ م  : umirtu 

2. Hamzah tengah 

وْنَ  ر   ta’ muruna :ت أمْ 

3. Hamzah akhir 

 syai’un :ش يْءَ 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (ه  ( الَّل

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ََ َالََّّ يْن  د  Dinullahالَّلهب ا billah 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََھ مَْ ة َالََّّ حْم   Hum fi rahmatillahف يَْر 

10. Huruf Kapital     

Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
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huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 

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

bukan huruf awal dari kata sandang. 

Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

     Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA : Abd Razak Usman 

NIM : 10900117054 

JUDUL SKRIPSI : Pro-Kontra Akurasi Arah Kiblat Masjid di Katangka, 

Kabupaten Gowa (Studi pada Masjid Tua Al-Hilal dan 

Makam Raja-Raja Gowa) 

Skripsi ini membahas tentang pro-kontra arah kiblat masjid di Katangka, 
Kabupaten Gowa dan Makam Raja-Raja Gowa Rumusan masalah dalam skripsi 
ini adalah 1) Bagaimana sejarah Masjid Tua Al-Hilal Katangka Kabupaten Gowa, 
2) Bagaimana Pro-Kontra Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Makam Raja-Raja 
Gowa di Masjid Tua Al-Hilal Katangka Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian adalah Field research denga deskriftik kualitatif yang akan 
menghasilkan data  objektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan syar’i, 
sosiologis, dan historis.  Dalam memperoleh data diambil berdasarkan data primer 
dan data sekunder. Sedangkan dalam pengelolahan dan Analisis Data melalui 
proses deduktif dan induktif. Melakukan Analisis Data kualitatif untuk 
mendapatkan sumber literatur yang relevan tentang arah kiblat. 
 

Setelah penelitian ini dilakukan, menghasilkan, 1) Arah kiblat lama Masjid 

Tua Al-Hilal yang menggunakan hisab trigonometri dan instrumen arah kiblat 

memperoleh sebesar 285° berarti mengalami kemelencengan arah kiblat sebesar 

7° dari arah kiblat Sulawesi-Selatan yaitu 292°. Sedangkan Hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa arah kiblat baru makam Sultan Hasanuddin sebesar 292° 

dengan arah kiblat lama menunjukkan arah 257° maka diperoleh selisih sebesar -

38° ke arah Utara, sedangkan arah kiblat baru makam Sultan Alauddin sebesar 

292° dengan arah kiblat lama sebesar 250° maka diperoleh selisih sebesar -45° ke 

arah Utara. 

Implikasi penelitian dalam skripsi ini adalah, 1) Diharapkan kepada 
pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini Kementerian Agama Kab. 
Gowa untuk dapat meluruskan arah kiblat dengan melakukan sosialisasi terkait 
dengan metode penentuan arah kiblat kepada masyarakat Kab. Gowa agar sesuai 
dengan Sains dan hukum Islam. Meluruskan arah kiblat merupakan tugas dan 
tanggungjawab bersama sebagai umat Islam. 2) Persoalan arah kiblat pada Masjid 
Tua Al-Hilal hanya merupakan pengujian melalui perangkat dan metode sains 
yang ilmiah. Akan tetapi ketika merujuk pada sejarah perjalan dan kondisi sosia-
historis perkembangannya dan melihat dari zaman dahulu, para ulama belum 
memiliki instrumen dalam penentuan arah kiblat dan masih menggunakan metode 
klasik dan peralatan ada seaadanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Polemik mengenai studi ilmu falak khususnya arahkiblat telah menjadi 

urgensitifitas secara masifdikalangan para ulama, ahli falak, dan ahli astronomi 

dari priode pra Islam, abad pertengahan (renaisans Islam), hingga di abad 

modern. Sehingga perkembangannya terbilang pesat dan sesitif karena tidak 

hanya menyangkut dengan persoalan ibadah umat Islam saja, namun juga 

menyangkut kondisi sosial-budaya masyarakat dalam berkehidupan. 

Secara historis, dalam literatur sejarah mengungkapkan, bahwailmu falak 

sudah ada sejak masa Nabi Idris as. Menurut KH. Zubair Umar al-Jailany Nabi 

Idris as. adalah tokoh pertama ilmu falak. Allah Swt. telah memberikan ilmu 

hikmah kepadanya dengan jalan memeberikan ilmu pengetahuan mengenai 

rahasia-rahasia peredaran bintang serta struktur pusat perkumpulan bintang-

bintang di alam semesta.1 

Namun, rumpun keilmuan yang membahas tentang kosmlogi atau alam 

semesta juga dibahas dalam astronomi sebagai salah satu ilmu eksakta kuno 

tertua. Dalam buku “Sibahah Fadha fi Afaq ‘Ilm al-Falak” (Penjelasan Angkasa 

Tentang Tujuan Astronomi) ia mendefinisikan, bahwa astronomi adalah ilmu 

yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan jagad raya/alam semesta 

seperti benda-benda langit di luar atmosfir bumi, berupa matahari, bulan, bintang, 

planet, sistem satelit, galaksi, meteor dan komet, da nasal usulnya dengan 

menggunakan hukum-hukum fisika, matematika, biologi, dan kimian.2 

                                                             

1Zubair Umar al-Jailany, al Khulasah al-Wafiyyah, (Kudus: Menara Kudus, tt), h. 5. 

2Mohammad Ahmad Sulaiman, Sibahah Fadha fi Afaq ‘Ilm al-Falak, (Kuwait: Maktabah 

al-Ujairy, 1420/1999), h. 20. 
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Sehingga dalam sejarah perkembangannya tercatat, astronomi sampai ke 

peradaban Islam hingga peradaban Barat atas sumbangsih atas tiga peradaban 

antara lain Persia, Yunani, dan India. Pedoman dari astronomi ke tiga peradaban 

tersebut memiliki corak mistis dan astrologis. Sedangkan di peradaban Islam, 

astronomi di interpretasikan dan di modifikasi secara sistematis, kritis, dan 

terapan. Hal ini ditandai dengan adanya penemuan instumen-instrumen astronomi 

yang dimodifikasi agar lebih akurat dan dapat digunakan guna kepentingan ibadah 

maupun kepentingan sehari-hari. 

Pada umumnya al-hai’ah atau ‘ilm al-falak merupakan padanan dari 

Bahasa Arab. Ilmu falak memiliki objek kajian berdasarkan Matahari, Bulan, dan 

benda-benda langit yang memiliki lingkup pengetahuan tentang Theoritical 

Astronomy atau ilmu falak ilmy, membahas tentang konsep dan teori pada benda-

benda langit3 dan Paratical Astronomy/Observational Astronomy atau ilmu falak 

amaly yang membahas tentang penentuan arah kiblat, penentuan waktu shalat, 

penentuan awal bulan kamriyah, dan penentuan gerhana bulan dan matahari. 

Dapat didefinisikan ilmu falak adalah ilmu eksak yang mempelajari 

tentang matahari, bulan, bintang dan pergerakan benda-benda langit untuk 

mengetahui waktu-waktu ibadah umat Islam. Namun, Ilmu falak yang membahas 

penentuan arah kiblat seringkali mengalami perdebatan khusus apabila sudah 

bersinggungan langsung dengan budaya dan masyarakat dari zaman ke zaman. 

Seperti dalam lintas peradaban umat Islam hingga ke Nusantara khususnya 

Sulawesi Selatan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia 

Timur. 

                                                             
3Robert H. Baker, Astronomy, D. Van Nostrand Company, Inc. Toronta-London-New 

York, Cet. Ke-4, 1953, h. 1-2. Lihat juga Francis D. Curtis and George Greisen Mallison, Science 

in Daily Life, (New York: Ginn anda Company, 1953), h. 246. 
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Dalam kajian ilmu falak, Menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu 

syarat sahnya salat wajib maupun sunnah. Kiblat dalam hal ini, diartikan sebagai 

arah yang mempersatukan umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Permasalahan 

mengenai kiblat adalah persoalan tentang arah yang tiada lain adalah Kakbah yang 

berada di Makkah. Arah kiblat atau arah Kakbah dapat ditentukan melalui setiap 

titik pengamat atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan 

dan pengukuran secara matematis. Namun, masih banyak masyarakat yang 

menganggap bahwa, menghadap kiblat cukup dengan niat saja dan tentunya 

ibadah salat yang kita lalukan tidak sempurna. 

Para ulama seperti, mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan, bahwa wajib 

bagi umat Islam menghadap ke wujud Kakbah. Sedangkan mazhab Hanafi dan 

Maliki, menurut beliau yang wajib adalah menghadap ke arah Kakbah (jihatul 

Kakbah). Ketetapan ini berlaku untuk orang yang sedang melaksanakan shalat 

yang tidak dapat melihat wujud Kakbah, namun untuk orang yang melihatnya 

maka diwajibkan menghadap langsung ke Kakbah.4 Maka, untuk orang yang jauh 

dari Kakbah harus bisa mengetahui arah kiblat secara benar dan yakin agar dapat 

menghadap ke kiblat dengan tepat.  

Problematika arah kiblat tidak hanya melekat dengan persoalan arah saja, 

tetapi erat kaitannya dengan penyebaran Islam di nusantara yang kemudian 

bersentuhan langsung dengan suatu kebudayaan yang memberikan pengaruh 

interaktif terhadap kondisi sosial kehidupan masyarakat dalam beragama. Namun 

secara historis masuknya Islam di Sulawesi Selatan mengalami sedikit 

keterbelakangan dibandinkang dengan daerah yang berada di Nusantara.  

Dalam Lontaraq Pattorioloang jejak masuknya Islam di Sulawesi Selatan 

ditandai dengan masa pemerintahan Raja Gowa X (1546-1565) 

                                                             
4Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, jilid 1, terj. Ahmad Dzulfikar 

dkk (Depok: Keira, 2016), h. 124. 
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Tonipallangga.5Raja Gowa dan Tallo menerima Islam terjadi pada malam Jum’at 

Jumadi Awal 1014 H/ 22 September 1605 M, yang diawali dengan kedatangan 

tiga orang Datuk yang salah satunya adalah Datuk ri Bandang yang berasal dari 

Minangkabau dan beliaulah yang berhasil mengislamkan Raja Tallo dan Raja 

Gowa.6 

Kemudian setelah masuknya Islam, Sultan Alauddin dan Sultan Abdullah 

mebangun sebuah Masjid yang bernama Masjid Al-Hilal Katangka sebagai pusat 

penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Masjid ini di bangun sekitar awal abad 

XVII sesuai dengan yang tertulis di tembok masjid tertulis 1603 M.7 Masjid Al-

Hilal Katangka juga termasuk dari Sembilan masjid tertua di Indonesia dan 

terdaftar sebagai benda cagar budaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hingga sekarang masjid ini dikenal dengan Masjid Tua Al-Hilal Katangka. 

Sejak awal masa pembangunan masjid ini sudah mengalami tujuh kali 

renovasi, namun hanya peremajaan dari yang telah dianggap lapuk karena 

dimakan usia. Akan tetapi, selama proses pembenahan tersebut belum ada proses 

pengukuran kembali mengenai arah kiblat masjid tersebut, baik itu dari Dinas 

kebudayaan yang telah melakukan renovasi maupun Kementerian Agama 

Kabupaten Gowa yang memliki wewenang secara legalitas dalam hal verifikasi 

dan kalibrasi arah kiblat. 

Berdasarkan data observasi awal, dengan mengunakan aplikasi berbasis 

software Google EarthLetak geografis Masjid Al-Hilal Katangka yaitu -5˚ 11’ 

26.47” LS (Lintang Selatan) dan 119˚ 27’ 04.40” BT (Bujur Timur). Sedangakan 

letak geografis Kakbah 21˚ 25’ 21.03” LS (Lintang Selatan) dan 39˚ 49’ 34.22” 

                                                             
5Ahmad M Sewang, 2005, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XIV sampai Abad XVII, 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.th), h. 1. 

6Ahmad M Sewang, 2005, Islamisasi Kerajaan Gowa, h. 2. 

7 Pangerang, Rimba Alam A, Zainuddin Tika, M. Ridwan Syam, Legenda Objek Wisata 

Gowa, (Gowa: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Gowa, 2004), h. 24. 
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Bujur Timur (BT). Dan hasil pengukuran arah kiblat awal menggunakan Google 

Earthadalah 278˚ dengan kemelencengan 14˚ yang seharusnya arah kiblat 

Sulawesi Selatan adalah 292˚ ke arah Kakbah.  

Dari hasil observasi awal tersebut menimbulkan suata pertanyaan, 

bagaiamna jika seseorang yang sedang melaksanakan salat di masjid ini apakah ia 

harus mengikuti arah kiblat yang telah diukur atau tetap mengikuti arah kiblat 

masjid yang dahulu. Maka penulis menganggap sangat perlu untuk melakukan 

analisis verifikasi dan kalibarasi ulang terhadap Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

sebagai masjid tertua di Sulawesi Selatan mengenai arah kiblat dengan meguji 

tingkat keakurasian dan kemelencengan. 

Dari uraian di atas, penulis sekaligus peneliti tertarik untuk mengkaji 

tentang tentang uji akurasi arah kiblat dan Makam Raja-Raja Gowa Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka dengan judul “Pro-Kontra Akurasi Arah Kiblat Masjid di 

Katangka, Kabupaten Gowa (Studi pada Masjid Tua Al-Hilal dan Makam Raja-

Raja Gowa)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a. Akurasi  

b. Arah kiblat  

2. Deskripsi Fokus 

a. Akurasi 

Akurasi secara khusus digunakan untuk mengetahui sebearapa besar 

tingkat kesalahan pada suatu pengukuran dari alat ukur atau menentukan tingkat 

kemiripan antara hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya di ukur.8 

 

                                                             
8Santoso, Didik R. (2017). Tim UB Press, Tim UB Press, ed. Pengukuran Stress Mekanik 

Berbasis Sensor Piezoelektrik: Prinsip Desain dan Implementasi. Malang: UB Press. h. 8. 
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b. Arah Kiblat 

Arah kiblat adalah suatu posisi yang merujuk ke bangunan Kakbah dimana 

umat Islam wajib hukumnya menghadap ke arahnya ketika hendak melaksanakan 

salat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok masalah 

adalah bagaimanaSosio-Historis dan Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid di Katangka, 

Kabupaten Gowa (Studi pada Masjid Tua Al-Hilal dan Makam Raja-Raja Gowa). 

1. Bagaiamana Sejarah Masjid Tua Al-Hilal Katangka Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana Pro-Kontra Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Makam Raja-Raja 

Gowa di Masjid Tua Al-Hilal Katangka Kabupaten Gowa.  

D. Kajian Pustaka  

Ahmad Izzuddin dalam buku “Ilmu Falak Praktis”. Buku ini membahas 

seputar Ilmu Falak secara umum, seperti ruang lingkup kajian ilmu falak, fiqih 

hisab praktis dalam penentuan arah kiblat, penentuan awal bulan kamariyah dan 

cara menyikapi polemik terkait ilmu falak  di tengah-tengah masyarakat. 

 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dalam bukunya “Kakbah dan 

Problematika Arah Kiblat”. Buku ini membahas seputar problematika umat Islam 

khususnya arah kiblat yang banyak diperdebatkan di Indonesia. Selain membahas 

tentang Kakbah, buku ini juga banyak membahas tenta praktik arah kiblat yang 

baik dan benar. 

Muhyiddin Khazin dalam bukunya “Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik”. 

Buku ini terdiri dari empat belas bab, yang masing-masing membahas mengenai 

ilmu falak secara rinci dan sitematis. Buku ini juga mejelaskan bagaimana ilmu 

falak sebelum adanya Islam, baik itu di eropa dan peradaban Islam, serta 

bagaiman perkembangan ilmu falak di Indonesia. Muhyiddin Khazin dalam 
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bukuya juga menjelaskan secara rinci tentang lintang, buju, dan kordinat bumi. 

Selain waktu-waktu shlat di dalam buku ini juga menjelaskan arah kiblat secara 

rinci baik itu secara teori atau pun praktik. 

Siti Tatmainul Qulub dalam skripsinya di IAIN WalisongoSemarang pada 

tahun 2010 yang berjudul “Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 

Tentang Arah Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)”. 

Skripsi ini membahas seputar problematika fatwa yang dikeluarkan MUI tentang 

arah kiblat umat Islam Indonesia. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuaan 

dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Sosio-Historis Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui tingkat keakurasian Arah Kiblat dan Makam Raja-

Raja Gowa di Masjid Tua Al-Hilal Katangka Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah: 

a. Secara teoritis dan pengaplikasian, hasil penelitian diharapkan dapat 

memberi pemahaman kepada masyarakat tentang arah kiblat khsusnya 

arah kiblat Masjid dan Makam Raja-Raja Gowa di Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka Kabupaten Gowa.  

b. Sebagai sumbangan pemikiran guna dijadikan rujukan dalam kajian ilmu 

falak khususnya dalam penentuan arah kiblat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Arah Kiblat 

1. Defenisi Kakbah 

Definisi Kakbah dalam berbagai disebutkah bahwa, Kakbah 

merupakanbangunan suci berbentuk muka’ab (kubus) yang berada di Masjidil 

Haram di kota Makkah. Dari kata muka’ab (dalam Bahasa Arab) inilah berikutnya 

bangunan ini disebut dengan Kakbah.1 Ar-Razi (w. 666/1267) dalam Mukhtar 

ash-Shahhah-nya mengatakan Kakbah disebut demikian karena bentukya yang 

persegi empat (litarbi’ihi, litak’ibihi).2 Kakbah juga disebut demikian karena 

bentuk bangunannya yang meninggi dan persegi empat dimana dalm tradisi Arab 

bangunan seperti ini disebut dengan “ka’bah”.3 Al-Ka’b sendiri dalam Bahasa 

Arab bermakna tiang yang menjulang tinggi yang menyatu sisi depa da 

belakanngnya (al-‘azhm an-nati’ ‘inda multaqa as-sabiq wa al-qadam). Dalam 

konstruksinya, Kakbah memiliki empat pojok atau rukun yaitu: di bagian sudut 

utara adalah rukun Iraqi, sudut barat adalah rukun Syami, sudut selatan adalah 

rukun Yamani, dan sudut timur adalah rukun Aswadi (karena hajar aswad berada 

disudut ini).4 

2. Definisi Arah Kiblat 

Secara definisi umum pengertian arah kiblat berasal dari Bahasa Arah yakni 

 yang berarti menghadap.5 Arah قبل قبلة – يقبل yang merupakan masdar dari kata قبلة

                                                             

1Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab jilid 13, (Cet. IV, Beirut: Dar Shadir, 2005), h. 77. 

2Muhammad bin Abi Bakr, Mukhtar ash-Shahhah, (Kairo: Dar al-Hadist, 2003), h. 30. 

3Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab jilid 13, h. 77. 

4Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kakbah dan Problematika Arah Kiblat, (Yogyakarta: 

CV. Arti Bumi Intaran, 2018), h. 2. 

5Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka 

Progressif, 1997), h. 1087-1088. 
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kiblat yang dimaksud adalah besaran sudut dari suatu lokasi atau tempat dari 

Kakbah yang berada di Masjidil Haram.6 Seyogianya yang dimaksud dengan 

kiblat adalah Kakbah yang memiliki titik koordinat 21̊ 25’ 21.17” LU dan 39̊ 49’ 

34.56” BT, lebih lengkap dijelaskan bahwa arah yang berkaitan dengan azimuth, 

yakni arah menghadap satu titik bidang horizon yang dihitung dari titik Utara 

pengamat (observer). Azimuth di titik Utara bernilai 0̊, di titik Timur bernilai 90̊, 

di titik Selatan bernilai 180̊, di titik Barat bernilai 270̊, dan satu derajat ke arah 

Barat bernilai 359̊. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah kiblat merupakan 

masalah arah atau azimuth, yaitu arah menghadap ke Kakbah di Makkah.7 

Sedangkan menurut istilah ada beragam definisi yang dijelaskan tentang 

arah kiblat, diantaranya sebagai berikut: 

a. Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai 

suatu arah tertentu, dimana umat muslim dianjurkan untuk mengarahkan 

wajahnya ketika melaksanakan salat.8 

b. Slamet Hambali mendefinisikan arah kiblat merupakan arah yang menuju 

Kakbah (Makkah) dengan melewati jalur terdekat dimana semua umat 

muslim tatkala melaksanakan salat diharuskan menghadap kea rah 

tersebut. 

c. Harun Nasution mendefinisikan arah kiblat sebagai arah untuk 

menghadap pada waktu salat. 

d. Mochtar Efendy mendefinisikan arah kiblat sebagai arah salah dana rah 

yang dimaksud adalah arah Kakbah di kota Makkah. 

                                                             
6 Miswanto, “Telaah Ketepatan dan Keakuratan dalam Penentuan Arah Kiblat”, Jurnal 

Ta’allum, Vol. 3 No 2, November 2015, h. 230 

7 Ahmad Izzuddin, “Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya”, (Conference 

Proceeding AICIS IAIN Sunan Ampel 2012), h. 760. 

8 Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktoran Urusan Agama Islam 

& Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 

Republik Indonesia, Ilmu Falak Praktik, (Jakarta, 2013), h 18. 
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Dari definisi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

arah kiblat adalah arah menuju Kakbah dan umat muslim wajib menghadap kea 

rah tersebut ketika melaksanakan salat. Sedangkan Beberapa Esiklopedi yang 

mendefenisikan terkait arah kiblat diantaranya adalah, (1) Ensiklopedi Umum, 

kiblat adalah Kakbah biasa juga disebut dengan Baitullah, bagian yang berbentuk 

kubus terletak di dalam Masjidil Haram,9 (2) Ensiklopedi Hukum Islam, kiblat 

berarti bangunan Kakbahatau arah yang dituju umat Muslim dalam melaksanakan 

sebagian ibadah,10 (3) Ensiklopedi Islam Indonesia, mengartikan kata kiblat 

sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat,11 (4) Ensiklopedi Hisab Rukyat, 

mengartikan kiblat secara istilah adalah arah yang di hadap oleh muslim ketika 

melaksanakan salat, yakni arah menuju Kakbahdi Makkah,12 dan (5) Ensiklopedi 

Agama dan Filsafat, mengartikan arah kiblat sebagai arah salat, arah Kakbahdi 

Kota Makkah.13 

B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat 

1. Dasar Hukum Menghadap Kiblat Menurut Al-Qur’an 

Banyak ayat di dalam al-Qur’an menjelaskan tentang dasar hukum 

menghadap ke kiblat, diantaranya yaitu: 

 

 

 

                                                             
9Ali Parman, Ilmu Falak, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 90. 

10Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1997), h. 944., dikutip dalam Fatmawati, Buku Daras Ilmu Falak, (Cet. I; Makassar: 

Syahadah, 2016), h. 88-89. 

11Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 563. 

12Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 174-175. 

13Mochtar Effendy, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, (Palembang: Penerbit Universitas 

Sriwijaya, 2001), h. 49. 
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a. QS. Al-Baqarah/2:142 

فَهَا هُمٓ سَيَ قُولُ ٱلسُّ  قُل لِّلَِِّ  ٓ هَآ اْ عَلَيتِِ كَانوُ مُ ٱلَّ تِهِ لَٓ  عَن قِب ٓ ءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّى ٰ
 ٓ  متَقِيٓ سمُّ  ٓ ءُ إِلََٰ صِرَٰطٓ دِي مَن يَشَآ يهَ ٓ رِبُ ٓ مَغٓ رقُِ وَٱلٓ مَشٓ ٱل

Terjemahnya : 

“orang-orang yang kurang akal diantara manusia akan berkata, “Apakah 

yangmemalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka 

(berkiblat) kepadanya?” Katakanlah (Muhammad),”milik Allah-lah timur 

dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke 

jalan yang lurus.” (QS. Al-Baqarah/2: 142).14 

Adapun yang dimaksud dengan As-sufaha dalam ayat ini ialah orang-

orang yang kurang pikir atau kurang akal, lemah akal, atau orang yang melakukan 

aktivitas tanpa dasar, baik karena tidak tahu, enggan tahu, atau tahu tapi 

melakukan yang sebaliknya. Sehingga tidak memahami maksud pemindahan 

kiblat. Ketika pembicaraan ayat ini dimulai dengan adanya suatu dugaan yang 

akan dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yakni bantahan kaum Yahudi, 

musyrikin dan munafik sebagai reaksi mereka terhadap tindakan Nabi SAW yang 

memindahkan arha kiblat.15 

b. QS. al-Baqarah/2: 144 

مَآءِ فَ لَنُ وَلليَِ نَّكَ  لَ قِ قَدْنَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السَّ مَسْجِدِ الْْرََامِ وَللِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْ رْضَا هَا ف َ ةً ت َ ب ْ
تُمْ فَ وَلُّوا وُجٌو هَكُمْ شَطْرَهُ وَاِنَّ ا نَّهُ الَْْقُّ مِنْ رَبّلِِمْ وَ كِتَابَ لَيَ عْلَمُونَ اَ اوُتوُا الْ   يْنَ لَّذِ وَحَيْثُ مَا كُن ْ

ا يَ عْمَلُونَ    مَااللهُ بِغَا فِلٍ عَمَّ
Terjemahnya : 

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka 

sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah 

mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana 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 

                                                             
14Kementerian Agam RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha, 

2006)h.17. 

15M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Kesan, Pesan dan KeserasianAl-Quran, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2006), I: 345. 
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Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya dan Allah sekali-kali tidak lengah 

dari apa yang mereka kerjakan.16 

Kiblat telah berubah dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram di Kota 

Palestina ke Kota Makkah itulah maksud dari ayat di atas bahwa. Pada 

perkembangan Islam di masa awal, perintah melaksanakan salat lima waktu Allah 

swt. berikan kepada Rasulullah saw. Masjidil Aqsha di Palestina menjadi kiblat 

pertama Rasulullah saw. selama delapan belas bulan, enam belas bulan saat di 

Makkah dan dua bulan setelah hijrah ke Madinah.17 Padahal dalam lubuk hati 

beliau lebih condong melaksanakan salat menghadap ke Kakbah(Masjidil 

Haram).18 Tiap-tiap Malaikat Jibril turun dari langit ataupun kembali naik ke 

langit Rasulullah saw. senantiasa mengikuti melalui pandangannya, sambil 

menunggu-nunggu agar kiranya datang perintah Tuhan tentang peralihan kiblat 

sampai turun QS. al-Baqarah ayat 144. Menyempurnakan ajaran agama yang 

dibawa Nabi Ibrahim as merupakan bentuk keinginanan yang timbul sebagai 

risalah yang Rasululllah saw. bawa ke dunia. 

c. QS. al-Baqarah/2:145 

لَتَكَ بِعُوْ ا تَ يةٍَمَّ بَ بِكُللِ اٰ وَلَئِنْ اتََ يْتَ الَّذِيْنَ اوُْتوُاالْكِتٰ  لَتَ هُمْ  وَمَآانَْتَ بتَِابِعٍ   ۚ  ا قِب ْ وَمَا بَ عْضُهُمْ بتَِا  ۚ  قِب ْ
لَةَ بَ عْضٍ  الَّمِنَ انَِّكَ اِذً  ۚ  الْعِلْمِ  جَآءَكَ مِنَ دِ مَاعْ ۚ  وَلَئِنِ ات َّبَ عْتَ اهَْوَآءَ هُمْ مِنْ بَ  ۚ  بِعٍ قِب ْ

 ۚ  لِمِيَْ الظلٰ 
Terjemahnya: 

Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) 

kepada semua oran-o rang yang diberi al Kitab itu, mereka tidak akan 

mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblatmu, dan 

engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak 

akan mengikuti sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan 

                                                             
16Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27. 

17Achmad Jelani, dkk., Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi, Fatwa, dan 

Software),  h. 5. 

18A. Mujab Mahali, Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an,(Cet. I; Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 48. 
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mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-

orang zalim.19 

Nabi Muhammad saw. dan umatnya tidaklah akan mengikut kiblat 

pemeluk agama yang lain, sebab Tuhan telah menentukan kepadanya kiblat 

Masjidil Haram. Orang Yahudi tidaklah hendak mengikut kiblat yang Nasrani dan 

orang Nasranipun tidaklah akan mengikut kiblat orang Yahudi.20 

d. QS. al-Baqarah/2:148 

هَا فَاسْتَبِقُواالَْْيْٰ  عً ي َ تَكُوْنُ وْا نَ مَايْ اَ  ۚ  تِ وَلِكُللٍ ولِجْهَةٌ هُوَمُوَ لليِ ْ كُللِ   اِنَّ اَلله عَلَىٰ  ۚ  ائْاتِ بِكُمُ اُلله جََِ
 شَيْءٍقَدِيْ رٌ 

Terjemahnya: 

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka 

berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti 

Allah swt. akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu.21 

Ayat tersebut merupakan bagian dari penjelasan mengenai masing-masing 

golongan yang mempertahankan kiblatnya. Al-‘Aufi meriwayatkan dari Ibnu 

Abbas mengenai tafsir ayat tersebut, adalah bahwa bagi untuk setiap pemeluk 

suatu agama ada kiblatnya masing-masing. Bahkan, setipa kabilahpun memiliki 

arah dan tujuan sendiri, mana yang dia sukai. Tetapi, orang yang beriman pasti 

kiblatnya hanya satu tujuan yaitu mendapat ridha Allah swt. Abdul ‘Aliyah 

menjelaskan pula tafsir ayat ini demikian, “orang Yahudi mempunyai arah yang ia 

tuju, orang Nasranipun mempunyai demikian juga. Namun kamu, wahai umat 

Islam, kiblatmu yang sebernanya telah diperlihatkan oleh Allah swt.22 

 

 

                                                             
19Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27-28. 

20Hamka, Tafsir Al Azhar Juzu’ 1,(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 10-11. 

21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 28. 

22Hamka, Tafsir Al Azhar Juzu’ 1, h. 13-14. 



14 

 

e. QS al-Baqarah/2: 149 

ا  حَقُّ مِنْ رَّبِكَ, وَمَاانَِّهُ لَلْ مِ, وَ رَاوَمِنْ حَيْثٌ خَرَجْتَ فَ وَللِ وَجْهَكَ شَطْرَ ألْمَسْجِدِ ألَْْ  ألُله بِغفِلِ عَمَّ
 تَ عْمَلُنْ 

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.23 

Ayat di atas menjelaskan, Dan dari mana saja kamu keluar, sehingga 

apakah mereka keluar dari rumah tempat mereka berada ketika turunnya ayat ini, 

atau dari tempat lain dari mana pun arah yang dituju dalam salat adalah Ka’bah, di 

Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang haq dari 

Tuhanmu.24 

f. QS. al- Baqarah/2: 150 

تمُْ فَ وَلُّواْ وُجُو هَ يْثُ مَا كُ , وَحَ رَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَ وَللِ وَجْهَكَ شَطْرأَلْمَسْجِدِ ألَْْ  كُمْ شَطْرَهُ, ن ْ
ةٌ أِلََّّ ألَّذِينَ ظَ  هُمْ فَلَ واْ مِ لَمُ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاس عَلَيْكُمْ حُجَّ تِِ نِِ وَلُِِتَِِّ نعِْمَ تََْشَوْ هُمْ وَأخْشَوْ  ن ْ

 عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ 
Terjemahnya : 

Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah 

Masjidil Haram. Dan dimana 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 

Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat 

petunjuk.25 

 Ayat ini berisi hikmah dari perpindahan arah kiblat yakni agar tidak ada 

alasan (hujjah) bagi manusia untuk menyalahkan Muhammad dan agar tidak ada 

hujjah bagi mereka atas Muhammad, kecuali orang-orang zalim diantara mereka. 

                                                             
23Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 28. 

24M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 355. 

25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 28. 
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Dengan demikian ayat ini mencakup sudah semua tempat dan keadaan. Dari mana 

saja engkau keluar wahai Muhammad, dari Madinah menuju Makkah atau Ta`if, 

atau Hunain atau kemana saja, maka arahkan wajahmu ke sana. Bukan hanya 

engkau umatmu pun demikian. Dimana saja mereka berada, di Makkah ataupun 

Jakarta atau dimana saja, mereka semua ketika salat harus mengarah ke Ka`bah.26 

2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat Menurut Hadits 

a. Hadist Menghadap Kiblat 

بْحِ اِذَاتَََ هُمْ آ نَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍفِِ صَلَةِ الصُّ لَ: تٍ فَ قَا أَخَبََنَََ مَا لِكٌ عَنْ عَبْدِاِلله بْنِ دِيَ نَارٍ قَلَ: بَ ي ْ
لَةَ قُ رْآنٌ وَقَدْأمُِرأَنَْ يَسْتَ قْبِلَ  الْكَعْبَةَ فَا سْتَ قْبَ لُوْهَا اِنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ انُْزلَِ عَلَيْهِ اللَّي ْ

ام فَاسْتَدَارُوْااِلََ الْكَعْبَةِ.  27وكََانَتْ وَجُوْهُ النَّاسِ اِلََ الشَّ
Artinya: 

Telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Abdillah bin Dinar, dia 

telah berkata: “Suatu ketika ada sekelompok manusia berada di Quba’ 

untuk melaksanakan shalat Shubuh, tiba-tiba datang seorang lelaki yang 

mengatakan: “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tadi 

malam dituruni ayat Al-Qur’an, dan beliau memerintahkan agar 

melaksanakan shalat dengan menghadap ke Ka’bah. “Merekapun 

kemudian segera menghadap ke arah Ka’bah, padahal sebelumnya mereka 

melaksanakan shalat dengan menghadap ke Syam (Baitil-Maqdis).Mereka 

kemudian memutar diri, menghadap ke arah Kakbah”. 

Quba’ adalah nama sebuah kampung yang terletak di sebelah selatan Kota 

Madinah. Sedangkan yang dimaksud dengan menghadap ke Syam adalah 

menghadap ke Baitil-Maqdis, yang merupakan kiblat mereka ketika itu, sebelum 

kemudian dipindahkan ke arah Ka’bah.28 

 

 

 

                                                             
26M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 357 

27Ahmad Mujab Mahalli, Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi’i,No. 189, Jilid I, (Cet. 

I; Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 156. 

28Ahmad Mujab Mahalli, Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi’i, h. 157. 
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صَلَّى اَخْبََنَََ مَا لِكٌ عَنْ يََْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنََّهُ كَانَ يَ قُوْلُ: صَلَّى رَسُوْلُ اِلله 
لَةُ قَ بْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ.اِلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ سِتَّةَ عَشَرَشَهْرًا نََْوَ بَ يْ   29تِ الْمَقْدِسِ ثَُُّ حُوللَِتِ الْقِب ْ

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa’id dan Sa’id bin 

Musayab, bahwa dia pernah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam pernah selama enam bulan mengerjakan shalat dengan menghadap 

ke arah Baitil-Maqdis. Kemudian dua bulan sebelum perang Badar, arah 

kiblat dipindahkan (menghadap ke arah Ka’bah)”. 

 

ا دَخَلَ النَّبُِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَ يْتَ دَعَا فِ ن َ  وَا حِهِ عَنْ عَطاَءقَلَ سَََعْتُ ابِْنَ عَبَّاس قَا لَ: لَمَّ
ا خَرجََ  لَةُ. وَلََْ يَصَلَ فِيْهِ حَتَِّ خَرجََ فَ لَمَّ لَةِ وَقَا لَ هَذِهِ الْقِب ْ  30ركََع ركََعَتَيِْ فِْ قبِْلِ ا لْقِب ْ

Artinya: 

Dari Atha’, dia berkata, “Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, ‘Ketika 

Nabi saw masuk ke Baitullah beliau berdo’a pada setiap sisi-sisinya, dan 

beliau tidak shalat sampai beliau keluar darinya. Setelah keluar beliau 

shalat dua rakaat menghadap kiblat, dan bersabda “Inilah kiblat”. 

 

ا هَ قِ ارِ شَ مَ  فِْ  ضِ رْ الَِْ  لِ هْ لَِِ  ةُ لَ ب ْ قِ  امُ رَ الَْْ وَ  امِ رَ الَْْ  لِ هْ لَِِ  ةٌ لَ ب ْ قِ  دُ جِ سْ مَ الْ وَ دِ جِ سْ مَ الْ  لِ هْ لَِِ  ةُ لَ ب ْ قِ  تُ يْ ب َ لْ اَ 
 31)رواه البيهقي(. تِِْ مَّ اُ  نْ ا مِ بَِّ ارِ غَ مَ وَ 

Artinya: 

Baitullah kiblat bagi penghuni Masjidil Haram, Masjidil Haram kiblat 

bagi penghuni tanah Haram, tanah Haram kiblat bagi penduduk bumi di 

penjuru timur dan barat dari umatku, (HR. al-Baihaqi). 

 

غْنِِ ابْنَ سُلَيْمَانَ قَلَ سََْتُ مَُُا هَدًا قَلَ أُ تَِ ابْنُ عُمَرَ فَقِلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ سَيْفَ ي َ 
لَ جَ وَأَجدُ بِ عَلَيْه وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَ قَالَ ابْنً عُمَرَ فَأَقْ بَ لْتُ وَالنَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَ 

عْبَةِ قَلَ نَ عَمْ لًَّ قَ ئِمًا بَيَْ الْبَا بَيٍْ فَسَألَْتُ بِلَ لًَّ فَ قُلْتُ أَصَلَّى الَنَّبُِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْكَ 
ارِ يَ تَيِْ اللَّتَيِْ اللَّتَيِْ عَلَ يَسَارهِِ أِذَا دَخَلْتَ ثَُُّ خَرجََ فَصَلَّ فِ   32 وَجْهِ الْكَعْبَةِ ركَْعَتَيِْ ركَْعَتَيِْ السَّ

Artinya: 

                                                             
29Ahmad Mujab Mahalli, Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi’i,No. 190,h. 157. 

30Muhammad Fuad Abdul Baqi, Shahi Bukhari, Jilih I. Cet. I Jakarta: Pustaka As-Sunnah 

2010, h. 343. 

31Hamka, Tafsir Al Azhar Juzu’ 1, h. 16-17. 

32Ahmad Mujab Mahalli, Hadis-Hadis Ahkam Riwayat Asy-Syafi’i,No. 397, h. 157. 
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Dari Saif, yakni Ibnu Sulaiman, ia berkata, “Aku mendengar Minjid 

berkata, “Ibnu Umar didatangi seseorang, lalu dikatakan kapadanya, ‘Ini 

Rasulullah saw, beliau masuk Kakbah.’ Maka Ibnu Umar berkata, ‘Maka 

aku datang dan Nabi saw telah keluar. Aku mendapati Bilal sedang berdiri 

diantara dua pintu, maka aku bertanya kepada Bilal, ‘Apakah Nabi saw 

salat di dalam Kakbah?’ Ia menjawab, ‘Ya. Beliau salat dua rakaat di 

antara dua tiang yng seblah kiri ketika anda masuk. Setelah itu beliau 

keluar, lalu salat dua rakaat di depan Kakbah. 

Secara spesifik, arah kiblat bagi suatu lokasi tertentu dinyatakan dalam 

dua sabda Nabi Muhammad saw. berikut, “arah mana saja antara timur dan 

barat adalah kiblat”, (HR. Tirmidzi). Hadis ini ditujukan kepada warga Kota 

Madinah dan sekitarnya. Kawasan ini secara geografis berada di sebelah Utara 

Kakbah. Dengan demikian, pengertian antara Timur dan Barat dalam hadis 

tersebut kemudian ditafsirkan sebagai arah ditengah-tengah Timur dan Barat 

sehingga bermakna arah Selatan.33 

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa: 

- Mengarah ke kiblat adalah suatu kewajiban bagi orang yang melaksanakan 

salat, sehigga para ahli fiqh (Hukum Islam) telah sepakat menjelaskan 

bahwa mengarah ke kiblat merupakan syarat sahnya salat. Oleh karena itu 

salat tidak akan sah ketika seseorang tidak menghadap kiblat. 

- Ka’bah sebagai kiblat bagi orang-orang yang melaksanakan salat di 

Masjidil Haram (masjid di sekeliling ka’bah di Makkah). Masjidil Haram 

adalah kiblat untuk orang yang salat di Makkah dan sekitarnya. Kota 

Makkah merupakan kiblat untuk orang-orang yang melaksanakan salat 

diluar dari kota Makkah.34 

Rasulullah saw. bersabda, 

                                                             
33Muh. Ma’rufin Sudibyo, Sang Nabi pun Berputar, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri. 2011), h. 89. 

34Muhyidin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: BUANA 

PUSTAKA, 2004),h. 54. 
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رَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ثَُُّ اِذَ قُمْتُ الََ الصَّلَةِ فَا سْبِغِ  لَةَ فَكَبَلِْ ثَُُّ اقْ رَابِاَ تَ يَسَّ الوُضُوْءَ ثَُُّ اسْتَ قْبِلِ الْقِب ْ
ارْفَعْ حَتَِّ  اركَْعَ حَتَِّ تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثَُُّ ارْفَعْ حَتَِّ تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثَُُّ اسْجُدْ حَتَِّ تَطْمَئِنَّ سَا جِدًا ثَُُّ 

نَّ جَالِسًا ثَُُّ اسْجُدْ حَتَِّ تَطْمَئِنَّ سَا جِدًا ثَُُّ ارْفَعْ حَتَِّ تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثَُُّ افْ عَلْ ذَلِكَ فِِ تَطْمَئِ 
 ..35صَلَتِكَ كُلُّهَا

Artinya: 

Apabila kamu hendak salat maka berwudhulah dengan sempurna, lalu 

menghadap kiblat dan bertakbirlah, dan bacalah surah (ayat) al-Qur’an 

yang mudah bagimu, setelah itu ruku’lah sampai kamu thuma’ninah dalam 

posisi ruku’, dan bangkitlah sampai kamu berdiri tegak, kemudian 

sujudlah sampai kamu thuma’ninah dalam posisi sujud, dan bangkit 

sampai kamu thuma’ninah dalam posisi duduk, lalu sujudlah sampai kamu 

thuma’ninah dalam posisi sujud. Lakukanlah hal itu dalam seluruh 

salatmu. (HR. Imam tujuh dan lafalnya oleh Al-Bukhari mengutip dari 

Abu Hurairah). 

Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa apabila seseorang merusak satu 

diantara kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam hadis tadi maka salatnya 

batal.36 Hal ini dikarenakan dalam satu rakaat terdapat gerakan yang membentuk 

satu putaran 360º. Posisi berdiri menghadap ke kiblat sambil bertakbir 

(mengucapkan takbiratul ihram) dan membaca surah (ayat) al-Qur’an = 0º. Posisi 

ruku’ hingga thuma’ninah  = 90º. Bangkit sesudah ruku’ dalam posisi berdiri 

tegak = 0º. Posisi sekali sujud dengan thuma’ninah = 135º. Bangkit dari sujud 

dalam posisi duduk = 0º. Melakukan sujud sebanyak dua kali berarti 2 × 135º = 

270º. Total gerak satu rakaat = 360º. Mengikuti irama gerakan thawaf tata surya.37 

Sebuah kaidah populer menyatakan 

 مَا لََّ يتَِمُّ الْوَا جِبُ اِلََّّ بِهِ فَ هُوَ وَاجِبٌ 

                                                             
35A Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 53. 

36Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Ibadah (Fiqhul Ibadati Bi Adillatiha fil Islam) Penerjemah 

Abdul Rosyad Shiddiq, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 238-239. 

37A Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, h. 53-54. 
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Sesuatu yang tidak sempurna perbuatan wajib kecuali dengannya, maka 

sesuatu itu juga wajib.38 

Kaidah ini merupakan bagian dari kaidah-kaidah umum dalam fiqh Islam . 

Artinya, segala sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan kewajiban 

maka hukumnya wajib, sebagaimana kewajiban yang diperintahkan. Dr. Abdul 

Karim Zaidan, menyimpulkan bahwa “perintah terhadap suatu kewajiban juga 

perintah terhadap sesuatu yang padanya pelaksanaan kewajiban tadi tidak bisa 

terlepas darinya”.39 Apabila begitu, menyempurnakan wudhu dan menghdap ke 

kiblat guna melaksanakan salat merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang 

mukallaf. Dan pelaksanaan ibadah salat pun tidak bisa dilepaskan daripadanya. 

Kendati kewajiban wudhu dan menghadap ke kiblat adalah dengan perintah 

tersendiri bukan dengan perintah salat.40 

3. Pendapat Ulama Tentang Arah Menghadap Kiblat 

Para ulama sepakat bahwa hukum menghadap kiblat ketika melaksanakan 

salat adalah wajib, yang mana hal tersebut juga merupakan syarat sahnya salat. 

Mereka juga membagi pembahasan kewajiban menghadap kiblat menjadi dua hal, 

yaitu kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang dapat melihat Kakbah secara 

langsung (Ainul Kakbah) dan kewajiban menghadap kiblat bagi oang yang tidak 

bisa melihat Ka`bah secara langsung (Jihatul Kakbah).41 

 

 

                                                             
38Abdul Hamid Hakim, Mabaady Awwaliyah, (Jakarta: Sa’adiyyah Putra, t.th), h. 41. 

39Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz: 100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-Hari, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 233.  

40A Kadir, Formula Baru Ilmu Falak, h. 54. 

41Ahmad Izzudin, Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan 

Akurasinya,(Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan 

Islam, Direktorat Pendidikan Islam, 2012), h. 38. 
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a. Mazhab Hanafi 

Menurut Imam Hanafi, bagi orang yang jauh dari Kakbah maka cukup 

menghadap jihatul Kakbah saja. Apanila seseorang sudah menghadap salah satu 

sisi Kakbah dengan yakin, maka ia sudah termasuk menghadap Kakbah. Pendapat 

Imam Hanafi juga diikuti oleh pengikutnya. Argumentasi yang digunakan oleh 

mayoritas ulama Hanafiyah berangkat dari kemampuan manusia dapat 

menghadap. Menurut mereka yang sebenarnya diwajibkan adalah menghadap 

kepada suatu yang mampu dilakukan (a-lmadur `alaih). Sedangkan menghadap 

kepada bangunan Kakbah (ainul Kakbah) merupakan suatu yang tidak dapat 

dilakukan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan untuk menghadap kepadanya, yang 

diwajibkan hanya menghadap ke arahnya saja.42 

Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah lainnya berpendapat bahwa yang 

wajib adalah menghadap bangunan Kakbah (ainul Ka`bah) dengan cara berijtihad 

dan menelitinya. Ini adalah pendapat Ibnu Abdillah al-Bashri. Mereka 

berpendapat demikian ini bahkan mengatakan bahwa niat menghadap bangunan 

Kakbah adalah salah satu syarat sahnya salat.43 

b. Mazhab Maliki 

Imam maliki berpendapat bahwa bagi orang yang jauh dari Kakbah dan 

tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, maka ia cukup menghapat ke arah 

Kakbah secara dzan (perkiraan). Namun bagi yang jauh dari Kakbah dan ia 

mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap 

ke arahnya. Demikian pula pendapat mayoritas ulama mazhab Maliki menyatakan 

bahwa bagi orang yang tidak dapat melihat Kakbah, maka ia cukup menghadap ke 

                                                             
42Ahmad Izzudin, Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat, h. 40. 

43Ahmad Izzudin, Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat, h. 41 
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arah Kakbah (jihatul Kakbah). Hal ini dilihat dari beberapa pendapat mayoritas 

ulama mazhab Maliki seperti Ibnu Arabi, Imam al-Qurtubi dan Ibnu Rusyd.44 

Menurut Ibnu Arabi, perintah menghadap kiblat yang tercantum dalam al-

Qur`an, surat al-Baqarah ayat 144, memeberitakhukan bahwa siapa saja yang 

letaknya jauh dai Kakbah, maka hendaknya di menghadap ke arahnya saja, bukan 

bangunannya, karena sangat susah menghadap ke bangunannya, bahkan itu tidak 

mungkin bisa dilaksanakan kecuali bagi yang melihat secara langsung.  

Imam al-Quthubi dalam al-Jami`li Ahkam al-Qur`an mengatakan bahwa 

pendapat yang cukup menghadap ke arah Ka`bah didasari oleh beberapa alasan. 

Pertama, menghadap ke arah Ka`bah adalah perintah (taklif) yang dapat 

dilaksankan. Kedua, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang tercantum 

dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 144, “Maka palingkanlah wajahmu ke arah 

Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah 

wajahmu ke arahnya.” Ketiga, para ulama berargumentasi dengan sahnya saf yang 

memanjang (dalam salat berjemaah), yang dipastikan melebihi beberapa kali lipat 

dari lebar Kakbah. 

Ibnu Rusyd berpendapat senada seperti kebanyakan ulama, bahwa jika 

dimungkinkan menghadap bangunan Kakbah, maka wajib menghadap bangunan 

Kakbah itu. Namun bila Kakbah itu tidak terlihat, maka ada perbedaan diantara 

ulama mengenai hal tersebut. Namun ia lebih cenderung pada pendapat yang 

menyatakan hanya wajib mengarah ke Kakbah.45 

 

 

 

                                                             
44Ahmad Izzudin, Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat, h. 41 

45Ahmad Izzudin, Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat, h. 43. 
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c. Mazhab Hanbali 

Ulama-ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah 

menghadapt arah Kakbah (Jihatul Kakbah) bukan menghadap ke bangunan 

Kakbah (ainul Kakbah). Hanya orang yang mampu melihat Kakbah secara 

langsung saja yang diwajibkan untuk menghadap bangunan Kakbah. Menurut 

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi keadaan orang yang menghadap kiblat dibagi 

menjadi tiga. Pertama, orang yang sangat yakit, yaitu orang yang melihat 

bangunan Kakbah atau orang yang termasuk penduduk Makkah. Kedua, orang 

yang tidak mengetahui Kakbah, akan tetapi ia memiliki beberapa tanda untuk 

mengetahui arah kiblat. Maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. 

Ketiga, orang yang tidak dapat mengetahui Kakbahkarena buta dan tidak memilki 

tanda-tanda untuk mengetahui arah Kakbah, maka ia wajib bertaklid.46 

d. Mazhab Syafi’i 

Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi`i yang membahas mengenai 

kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Kakbah. 

Pertama, wajib menghadap ke bangunan Kakbah (ainul Kakbah) dan kedua, wajib 

menghadap ke arah Ka`bah (jihatul Ka`bah). Imam Syafi`i dalam kitab al-Umm 

mengatakan bahwa “yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat 

ke bangunan Kakbah (ainul Kakbah). Menurut Imam Syafi`i, orang yang 

diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Kakbah, 

seperti halnya orang Makkah.47 Dari uraian pendapat empat mazhab dan para 

ulama pengikutnya yang dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

menghadap kiblat merupakan hal yang wajib dilakukan setiap muslim ketika ingin 

melaksanakan salat. Entah mereka berada dekat dengan Kakbah atau pun jauh dari 

Kakbah (diluar kota Makkah). 

                                                             
46Ahmad Izzudin, Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat, h. 43. 

47Ahmad Izzudin, Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat, h. 44. 
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C. Sejarah Peradaban Tentang Arah Kiblat 

Problematika kiblat, pada masa Nabi Muhammad saw. tidak banyak 

menimbulkan persoalan hal ini dikarenakan jumlah kaum Muslimin di Kota 

Makkah belum demikian banyak dan mayoritas masih terpusat di kota tersebut. 

Dalam situasi tersebut setiap muslim dapat melihat Kakbah atau memperkirakan 

terlihatnya Kakbah. Situasi mulai berbeda ketika Rasulullah saw telah wafat, 

disaat yang bersamaan pupolasi umat Islam terus bertambah dan tersebar di 

berbagai wilayah yang semakin jauh dari Makkah. Perbincangan mengenai 

menghadap kiblat pun mulai menghangat. Hingga pada akhirnya, perbincangan 

mengarah pada apakah yang diwajibkan menghadap bangunan fisik Kakbah atau 

cukup menghadap arahnya saja? Dalam khazanah pemikiran para ulama, 

diskursus ini menjadi serius dalam uraian mereka terhadap pembahasan arah 

kiblat yang memunculkan berbagai pendapat dan penafsiran. 

Memasuki abad ke 3/9, para astronom Muslim telah mulai merumuskan 

teori dan metode dalam menentukan arah kiblat, baik secara perhitungan maupun 

perkiraan alami. Upaya ini dilakukan disebabkan kondisi geografis wilayah-

wilayah Islam yang mulai berjauhan dari Kakbah, juga disebabkan topografi 

pegunungan dan padang pasir yang meliputi wilayah-wilayah Arab. Al Biruni (w. 

440/1048), pada abad 5/11 dalam maha karyanya “al-Qanun al-Mas’udy” telah 

mengurai secara ringkas tata cara penentuan arah kiblat secara astronomis dan 

matematis. 

Dalam praktiknya, metode penentuan arah kiblat dengan cara hisab 

(perhitungan) tidak dengan mudah dicapai oleh kaum muslimin ketika itu. 

Penentuan arah kiblat dengan perhitungan (hisab) ini tidak terlaksana secara 

optimal, terbukti dengan banyaknya arah kiblat masjid-masjid pada zaman itu 

yang tidak mengarah ke Kakbah secara persis. Sebelum meggunakan perhitungan, 



24 

 

umat Islam dalam menentukan arah kiblat memanfaatkan fenomena alam seperti 

matahari, bulan, bintang, dan angin. Pemanfaatan sarana benda-benda langit 

disebabkan karena ia sangat familiar dalam keseharian, di samping mereka sangat 

faham siklus (terbit dan terbenam) benda-benda langit itu. Ar-Razi (w.606 H/ 

1267) dalam Tafsir al-Kabir-nya menyebutkan, diantara petunjuk-petunjuk untuk 

menentukan arah kiblat adalah: (1) bumi (yaitu gunung, perkampungan (qura), 

sungai, (2) udara (yaitu angin), dan (3) langit (yaitu bintang-bintang). 

Berbagai literatur astronomi klasik membuktika fakta pemanfaatan 

fenomena alam dalam menentukan kiblat. Penggunaan sarana ala ini dalam 

penerapannya tidak mendapat bantahan dari fukaha. Hal demikian karena dari 

hakikatnya al-Quran memberi keluasan kepada umat Islam untuk menggunakan 

nalar dan imajinasinya terhadap alam semesta selama tidak bertentangan dengan 

ruh syariat. 

Masjid “Amr bin Ash” adalah masjid pertama dibangun di Mesir (bahkan 

di Benua Afrika) yang terletak di Kota Fusthath (sekarang Kairo). Dalam 

sejarahnya, masjid ini memiliki banyak nama yang menunjukkan kemuliaan dan 

sejarahnya. Nama-nama itu antara lain: Al-Jami’ al-Atiq, Jami’ Mishr, Masjid Ahl 

ar-Rayah, Masjid Fath, Taj al-Jawami, Mathla’ al-Anwar al-Lawami, dan lain-

lain. Masjid ini dibangun tahun 21 H/642 oleh sahabat Rasulullah saw. bernama 

Amru bin Ash (w. 43 H/663), hingga akhirnya dinisbahkan kepada-nya. Masjid 

ini dibangun tatkala Amru bin Ash diutus Khalifa Umar untuk menaklukkan 

Mesir. Berbagai riwayat menyebutkan bahwa pembangunan masjid ini dibantu 

oleh beberapa sahabat seperti Zubair bin Awwam, Abu Darda’, dan Ubadah bin 

Shamit. 

Menurut penelitian King, standar penentuan arah kiblat masjid ini pada 

mulanya berpedoman pada fenomena titik balik matahari (solstice) pada musim 
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dingin. Di masa Fatimiah, penentuan arah kiblat juga tidak mendapat perhatian 

maksimal, terbukti masjid “Al-Hakim bin Amrillah” dan masjid “Al-Azhar” yang 

merupakan masjid bersejarah terhitung masjid pertama dibangun pada masa 

Fathimiah arah kiblat dua masjid ini berpalng beberapa derajat dari arah 

sesungguhnya. Fenomena ini menggugah seorang astronom Mesir bernama Ibn 

Yunus (w. 399/1008) untuk merumuskan arah kiblat Kota Kairo.48 

Sementara itu di Irak, masjid-masjid dibangun tepat menghadap arah 

terbenam matahari saat titik balik (solstice) musim dingin yang searah dengan 

tiang Utara-Timur Ka’bah. Dalam kenyataannya tiang (rukun) Utara-Timur 

Ka’bah ini sejurusan dengan Irak. Sementara itu jika seseorang berdiri menghadap 

arah terbenam matahari dan arah Kakbah. Pada realitanya, terbenam dan terbit 

matahari pada musim dingin ini menjadi momen istimewa di Irak dan Mesir untuk 

menentukan arah kiblat. Sementara di Afrika bagian Utara dan Barat, penentuan 

arah kiblat berpedoman pada momen matahari melewati katulistiwa (ekuinoks). 

Di Yaman, arah kiblat ditentukan berdasarkan pada fenomena arah angin Utara 

atau arah bintang kutub Utara, sementara di India berdasarkan fenomena arah 

matahari terbenam pada titik ekuinoks. 

Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Ilmu Falak mulai berkembang dan 

mendapat perhatian serius dari penguasa. Di masa ini penentuan arah kiblat sudah 

menggunakan perhitungan ilmu ukur segi tiga bola yang merupakan tata cara 

penentuan kiblat ilmiah yang terus digunakan hingga masa kini. Para astronom 

Muslim dizaman itu dalam merumuskan perhitungan arah kiblat pada umumnya 

menggunakan langkah-langkah berikut: 

- Membuat sebuah lingkaran dan mendesain empat arah utama (timur, barat, 

utara, dan selatan). 

                                                             
48David A. King, The Astronomy of The Mamluks (a Brief Overview), dalam “Islamic 

Mathematical Astronomy”, (Variorun Reprints, London, 1886), h. 80-81. 
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- Mendesain garis yang menghubungkan dua titik timur dan barat, yaitu garis 

katulistiwa. 

- Membuat gais paralel sehingga jarak lintang (khath al-‘aradh) antara satu 

tempat dengan lintang kiblat atau Makkah akan sama. 

- Mendesain garis membujur (utara-selatan) yag melalui satu wilayah 

(tempat). 

- Membuat garis parallel sehingga jarak bujur (khath ath-thul) antara satu 

tempat dengan Makkah akan sama. 

- Merumuskan kaidah matematis-astronomi. 

Dalam perkembangnnya, dengan rumusan sederhana ini kaum muslimin 

menentukan arah kiblat dengan berbagai akurasi dan revisi dan terus digunakan 

hingga kini. King, yang intens meneliti khazanah astronomi Islam abad 

pertengahan (khususnya era Mamalik) menyebutkan, penentua arah kiblat di masa 

silam dilakukan dengan beragam  cara, diantaranya melalui penampakan 

munculnya Bintang Canopus (najm suhail) yang diterbitkan di belahan bumi 

selatan. Penentuan arah kiblat juga dilakukan melalui terbit dan tenggelam 

matahari serta denga memanfaatkan empat pola pergerakan angin.49 

Dalam praktik awal, para sahabat sangat optimis dengan pernyataan Nabi 

Muhammad saw. yang menyatakan bahwa arah antara timur dan barat adalah 

kiblat. Dengan standar ini, yaitu dengan menghadap arah selatan, kaum Muslimin 

menetapkan arah kiblat diberbagai wilayah. Pernyataan Nabi Muhammad saw. ini 

sendiri diugkapkan ketika berada di Madinah, sehingga secara optimis Nabi 

Muhammad saw. dan sahabat tatkala menghadap arah selatan berarti menghadap 

kiblat. Dengan standar ini juga, para sahabat membangun masjid-masjid di 

Andalusia (Spanyol) dan Asia Tengah. Di Suriah dan Palestina patokan arah 

                                                             
49Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kakbah dan Problematika Arah Kiblat, (Yogyakarta: 

CV. Arti Bumi Intaran, 2018), h. 21-27. 
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selatan menjadi acuan utama penentuan arah kiblat, karena kota Makkah berada di 

sebelah selatan Suriah. 

Melalui fakta sejarah ini, King memandanng betapa perlunya dilakukan 

penelitian komprehensif terhadap arah kiblat masjid-masjid di penjuru dunia. 

King menyatakan, hingga saat ini belum ada penelitian memadai seperti 

dimaksud, yang ada hanya penelitian ala kadarnya. Jika proyek ini dapat terealisir 

sejatinya akan memberi sumbangan berharga terhadap sejarah perkiblatan di jagad 

raya.50 

D. Dinamika Sejarah Kiblat Indonesia 

Diskursus arah kiblat di Indonesia pertama kali dipelopori oleh Syaikh 

Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1227/1812) pengarang “Shabil al-Muhtadin”. 

Arsyad al-Banjari bersama dua sahabatnya yakni Abdurrahman al-Batawy dan 

Abdul Wahab al-Bugisy belajar di Haramain (Makkah-Madinah) selama tiga 

puluh lima tahun. Ketika kembali ke Nusantara pada tahun 1186/1773, sebelum 

menuju kampong asalnya Banjarmasin-Kalimantan, atas permintaan kawan 

belajarnya di Timur Tengah, Abd ar-Rahman al-Batawi, Arsyad al-Banjari tinggal 

di Batavia selama dua bulan. Disini, Arsyad al-Banjari melakukan pembaharuan 

arah kibat beberapa masjid di Batavia. Arah kiblat masjid-masjid di Jembatan 

Lima dan Pekajon tidak mengarah secara tepat ke Ka’bah, maka harus diubah. 

Tak ayal gagasan tersebut menimbulkan polemik dikalangan para pemimpin 

Muslim Batavia kala itu, dan akhirnya Gubernur Jenderal Gubernur Belanda 

memanggil Arsyad al-Banjari untuk menjelaskan masalah tesebut. Sang 

Gubernur, yang terkesan akan penjelasan dan perhitungan matematis Arsyad al-

Banjari dengan senang hati memberinya sejumlah hadiah. Dalam peraturannya di 

                                                             
50Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kakbah dan Problematika Arah Kiblat, h. 29. 
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Haramain Arsyad al-Banjari sempat belajar Ilmu Falak (astronomi) kepada 

Ibrahim ar-Ra’is az-Zamzami.51 

Rekontruksi arah kiblat juga dilakukan Abdurrahman al-Batawy (kolega 

Arsyad al-Banjari) di Palembang ketika ia mengadakan perjalanan kesana sekitar 

tahun 1800, pembaharuannya ini juga menimbulkan diskusi hangat 

disana.52Rekontruksi arah kiblat berikutnya dilakukan oleh K. H. Ahmad Dahlan 

(w. 1923 M), pendiri Muhammmadiyah, pada tahun 1897 M. Dengan bekal Ilmu 

Falak (astronomi) yang dikuasainya, Ahmad Dahlan berupaya meluruskan arah 

kiblat masjid besar Kauman, Masjid Kesultanan Yogyakarta. Di mana 

berdasarkan hisab astronomis, arah kiblat masjid tersebut tidak mengarah ke 

Ka’bah, namun mengarah ke Ethopia. Gerakan pelurusan arah kiblat yang 

dilakukan Ahmad Dahlan dimulai dengan diskusi intensif dengan para ulama, 

terutama dengan kepala penghulu kraton. Wacana pembaharuan arah kiblat oleh 

Ahmad Dahlan ini menjadi isu keagamaan yang banyak menyita perhatian dan 

pro-kontra banyak kalangan ketika itu. 

Secara historis, harus diakui semarak kajian astronomi praktis di Indonesia 

pertama kalli dicetus oleh K. H. Ahmad Dahlan atas terobosannya mengkontruksi 

arah kiblat Masjid Kauman Yogyakarta. Dengan fakta historis ini pula, 

Muhammadiyah diklam, bahkan mengklaim dirinya, sebagai lokomitif pengguna 

hisab astronomis penentuan waktu dan momen ibadah di tanah air.53 

 

 

 

                                                             
51Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

& XVIII, (Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 316. 

52Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

& XVIII, h. 318. 

53Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Kakbah dan Problematika Arah Kiblat, h. 30-31. 
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E. Teori Perhitungan Arah Kiblat 

Proses penentuan arah kiblat setidaknya terdapat tiga teori yang 

digunakan, yaitu teori trigonometri bola, teori geodesi, dan teori navigasi. Ketiga 

teori ini merupakan suatu pilihan dalam penentuan arah kiblat. Teori-teori tersebut 

berdasarkan pada dua tipologi definisi arah, yakni arah yang mengikuti garis yang 

mempunyai sudut tetap (loxodrom) dengan jarak tempuh yang jauh, dan arah yang 

mengikuti garis yang mempunyai arah sudut tidak tetap (orthodrom) dengan jarak 

tempuh terdekat. Definisi yang pertama merupakan definisi arah yang digunakan 

dalam teori navigasi. Sedangkan definisi yang kedua adalah definisi arah yang 

digunakan dalam teori trigonometri bola dan teori geodesi. 

1. Teori Navigasi 

Teori Navigasi mendefinisikan arah adalah sebagai sebuah garis yang 

menunjukkan atau mengantarkan ke suatu tempat atau titik tanpa melibatkan jarak 

antara dua titik. Arah ini digunakan dalam bidang datar tanpa ada pertimbangan 

bumi yang berbentuk bola atau ellipsoid. Sehingga arah terdekat dari suatu titik ke 

titik lain di permukaan bumi sama seperti pada gambaran peta, karena bumi dalam 

teori ini diposisikan dalam bidang datar yaitu menggunakan titik koordinat pada 

bidang kartesius. Arah yang dihasilkan oleh teori navigasi akan membentuk sudut 

arah yang tetap (konstan) dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan arah 

yang dihasilkan oleh teori trigonometri bola dan teori geodesi. Hal ini menjadi 

titik lemah teori navigasi dalam penentuan arah kiblat. 

Teori navigasi tidak dapat diaplikasikan dalam penentuan arah kiblat 

karena definisi arah menurut teori ini tidak sesuai dengan istilah fiqh. Selain hal 

tersebut, teori navigasi tidak menggunakan acuan lingkaran besar, tetapi 

menggunakan acuan peta mercarator. Sehingga acuan yang digunakan dalam 

ibadah salat dalam teori navigasi adalah titik pusat bumi. Dengan demikian, maka 



30 

 

arah yang dituju bukan arah menghadap. Maka dalam pelaksanaannya, setiap 

orang yang berdiri di atas permukaan bumi termasuk ketika melaksanakan salat 

akan tertarik oleh gaya gravitasi sehingga ia akan berdiri tegak lurus.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.1 Konsep arah menurut terori navigasi 

(Sumber: Ahmad Izuddin Proceeding AICIS 2012 IAIN Sunan Ampel) 

 

2. Teori Trigonometri Bola dan Teori Geodesi 

Dalam teori trigonometri bola dan teori geodesi, pusat bumi ditempatkan 

sebagai titik pusat dari lingkaran besar (great circle)/garis orthodrom. Lingkaran 

besar merupakan lingkaran bola bumi yang membagi bumi menjadi dua bagian 

yang sama besar yang mengacu pada titik pusat bumi. Dengan menggunakan 

acuan lingkaran besar, maka setiap orang di atas permukaan bumi ketika berdiri, 

ruku’, dan sebagainya akan berdiri tegak mengarah ke titik pusat gravitasi bumi 

yaitu pusat lingkaran besar. 

 

 

 

 

                                                             
54 Ahmad Izzuddin, “Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya”, 773- 775. 
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Gambar. 1.2 Konsep arah kiblat Trigonometri bola dan Teori Geodesi 

(Sumber: Ahmad Izuddin Proceeding AICIS 2012 IAIN Sunan Ampel) 

Teori trigonometri bola mengasumsikan bumi dalam bentuk bola bulat, 

sedangkan teori geodesi mengasumsikan bumi dalam bentuk ellipsoid (ellips 

putar) dengan mempertimbangkan bentuk bumi yang sebenarnya yaitu 

penggepengan bumi di kutub-kutubnya. Dari perhitungan sudut azimuth dari 

kedua teori ini ternyata mengahasilkan perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh 

konsep pendekatan bentuk bumi yang digunakan dari kedua teori tersebut. 

Berdasarkan pendekatan ini, maka secara nyata teori geodesilah yang lebih akurat 

karena memperhitungkan bentuk bumi yang sesungguhnya yakni ellipsoid yang 

tidak sekedar bola bulat.55 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin majunya 

teknologi mempermudah umat Islam untuk menentukan arah kiblat, dari metode 

yang paling sederhana hingga metode penentuan yang menggunakan alat-alat 

modern. Berikut adalah beberapa metode-metode penentuan arah kiblat. 

 

 

                                                             
55Ahmad Izzuddin, “Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya”, 775-777. 
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1. Trigonometri Bola 

Mengacu pada setiap titik di permukaan bumi ini berada di permukaan 

globe, maka Ilmu Ukur yang digunakan untuk perhitungan arah kiblat adalah 

dengan Segitiga Bola (Spherical Trigonometri). Demi ketelitian hasil perhitungan 

yang dilakukan, maka sebaiknya perhitungan dilakukan dengan alat bantu mesin 

hitung atau kalkulator. Untuk perhitungan arah kiblat, ada 3 buah titik yang 

diperlukan, yaitu: 

- titik A, terletak di ka’bah (lintang = +21º25’ LU dan bujur = 39º50’ BT) 

- titik B, terletak di lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya 

- titik C terletak dititik kutub Utara. 

Titik A dan titik C adalah dua titik yang paten, karena titik A tepat di 

ka’bah dan titik C ada di kutub Utara. Sedangkan, titik B terus berubah tergantung 

diaman tempat yang akan dihitung arah kiblatnya, misalnya kota Yogyakarya 

(lintang = -7º48’ dan bujur = 110º21’). 

Bila ketiga titik itu terhubungkan dengan garis lekungan, maka terjadilah 

segitiga bola ABC seperti gambar di bawah ini. Titik A adalah posisi Makkah 

(ka’bah), titik B adalah posisi kota Yogyakarta, dan titik C adalah kutub Utara. 

Ketiga sisi segitiga ABC di samping ini diberi nama dengan huruf kecil dengan 

nama sudut depannya , sehigga: 

a) Sisi BC disebut sisi a, karena di depan sudut A 

b) Sisi AC disebut sisi b, karena di depan sudut B 

c) Sisi AB disebut sisi c, karena di depan sudut C 

Dapatlah diketahui, bahwa yang dimaksud perhitungan arah kiblat adalah 

sebuah perhitungan agar mengetahui berapa besar nilai sudut B, yakni sudut yang 

diapit oleh sisi a dan sisi c. Gambar segitiga bola seperti ini berguna untuk 

membantu menentukan nilai arah kiblat bagi suatu tempat kota) dihitung dari 
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suatu titik mata angin ke arah mata angin lainnya, misal dihitung dari titik Utara 

ke Barat. Untuk perhitungan arah kiblat hanya diperlukan dua data tempat, yaitu 

data lintang dan bujur Ka’bah serta data lintang dan bujur tempat lokasi atau kota 

yang dihitung arah kiblatnya.56 

2. Perhitungan / Hisab Arah Kiblat 

Perhitungan arah kiblat dapat menggunakan rumus: 

Cotan B = sin a . cotan b : sin C - cos a . cotan C 

Rumus di atas memerlukan 3 unsur, yaitu: 

a. a adalah jarak antara titik kutub Utara sampai garis lintang yang 

melewati tempat atau kota yang dihitung arah kiblatnya, sehingga dapt 

dirumuskan, a = 90º - lintang kota yang bersangkutan. 

b. b adalah jark antara ttitik kutub Utara sampai garis lintang yang melewati 

ka’bah, sehingga dapat dirumuskan, b =  90º - 21º25’ 

c. c  adalah jarak bujur atau fadhult thulain yakni jarak antara bujur tempat 

yang dihitung arah kiblatnya dengan bujur (39º50’) ka’bah, sehingga: 

- jika bujur = 00º00’ s/d 39º50’ BT maka C = 39º50’ – bujur 

- jika bujur = 39º50’ s/d 180º00’ BT maka C = bujur - 39º50’  

- jika bujur = 00º00’ s/d 140º10’ BT maka C = bujur + 39º50’ 

- jika bujur = 140º10’ s/d 180º00’ BT maka C = 320º10’ - bujur 

Disamping rumus di atas, perhitungan arah kiblat dapat pula dihitung 

dengan rumus: 

tan B = cos lintang tempat . tan lintang Makkah : sin C - sin lintang tempat . tan C 

Dengan rumus ini, unsur yang harus diketahui lebih dahulu hanyalah unsur 

C  atau fadhult thulain.57 Selain itu juga terdapat hisab/ perhitungan arah kiblat 

                                                             
56Muhyidin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, h. 54-55. 

57Muhyidin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, h. 55-58. 
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dengan beberapa rumus yang digunakan, tinggal dipilih mana rumus yang lebih 

praktis dan dapat juga menggunakan daftar algoritma selain kakulator.58 Rumus 

yang dimaksud yakni: 

Rumus I, 

cotan B = cotan c sin (a-p) : sin p 

tan p = tan b cos c 

Rumus II 

cotan B = cotan b sin a : sin c – cos a cotan c 

Rumus III 

cotan B =
cos(øB) . tan(øA) − sin(øB) .  cos  ( »B − »A)

sin  (»B − »A)
 

Rumus IV, 

tan ½ (A + B) =
cos ½ (a − b) 

cos ½ (a + b) 
cotan ½ c 

tan ½ (A − B) =
sin ½ (a − b) 

sin ½ (a + b) 
cotan ½ c 

Selain rumus yang telah disebutkan di atas dalam melakukan hisab arah 

kiblat digunakan ilmu ukur bola atau segitiga bola mengingat bumi ini 

menyerupai bola, sehingga dibutuhkan beberapa data berupa: 

- Lintang dan bujur Makkah 

- Lintang dan bujur tempat yang dicari 

- Segi tiga bola langit memuat: C = kutub Utara, B = kota yang dicari 

arah kiblatnya, dan A = Kota Makkah.59 

 

 

                                                             
58A. Jamil, Ilmu Falak Teori dan Aplikasi, (Cet. III; Jakarta: AMZAH, 2014), h. 111. 

Lihat Abdurrahman dan Mawarzi. NZ, “Hisab Awal Waktu Shalat”, Diktat (Fak. Syariah: UIN 

Sunan Kalijaga, 1981), h. 46. 

59Abdurrachim, Ilmu Falak, h. 111. 
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F. Metode Penentuan Arah Kiblat 

1. Menggunakan Rasi Bintang 

Bintang utama yang dijadikan pedoman dalam penentuan arah Utara di 

Tanah Arab adalah Bintang Qutbi/Polaris (Bintang Utara), yakni satu-satunya 

Bintang yang menunjuk tepat ke arah Utara Bumi. Arah Utara tersebut 

ditunjukkan oleh garis yang menghubungkan antara tubuh rasi ursa mayor dan 

ujung ekor dari rasi ursa minor. Berdasarkan Bintang ini, merek berijtihad untuk 

mendapatkan arah menghadap Baitullah.Namun, bagi penduduk luar tanah Arab 

termasuk Indonesia, kaidah penentuan arah kiblat berdasarkan Bintang Kutub 

(Qutbi/Polaris) menjadi rumit. Menurut Khafid, jika berada di wilayah Indonesia 

pada Lintang Selatan, cukup sulit untuk melihat petunjuk Titik Utara, karena 

posisi rasi bintang tersebut berada di bawah ufuk.60 

Rasi bintang yang masih mungkin dapat terlihat untuk menentukan 

perkiraan arah kiblat di wilayah Indonesia adalah dengan menggunakan rasi 

Bintang Orion. Rasi bintang ini terdapat tiga bintang yang berjajar yaitu Mintaka, 

Alnilam, dan Alnitak. Deretan tiga bintang tersebut mengarah ke Barat. Untuk 

wilayah Indonesia sendiri rasi Bintang Orion dapat dilihat pada Bulan Maret, Juli, 

dan Desember. Pada Bulan Maret, rasi Bintang Orion akan berjajar di tengah 

langit pada waktu Maghrib. Sedangkan pada Bulan Juli akan terlihat pada waktu 

Subuh dan akan terlihat lebih awal pada Bulan Desember.61 Salah satu bintang 

dari rasi bintang ini adalah Bintang Rigel yang mana adalah bintang terbesar di 

alam semesta dengan diameter yang jauh lebih besar dari Matahari, yaitu sekitar 

78 kali lebih besar dari diameter lapisan Matahari.62 

                                                             
60Ahmad Izzuddin, “Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya”, h. 762 – 763. 

61Ahmad Izzuddin, Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat, (Jakarta: 

Kementerian Agama RI, Cet I, 2012), h. 70. 

62Samsul Halim, “Studi Analisis Terhadap Bintang Rigel Sebagai Acuan Penentu Arah 

Kiblat di Malam Hari”, Al-Afaq, vol. 2, No. 1, Juni 2020, h. 33. 
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Kelebihan penentuan arah kiblat dengan menggunakan rasi bintang adalah 

sebagai bentuk solusi baru apabila penggunaan Matahari pada siang hari tidak 

disertai dengan cuaca yang mendukung, oleh karena itu jika menggunakan rasi 

bintang, penentuannya dapat dilakukan pada malam hari. Selain itu, jika 

perhitungannya azimuth bintangnya tepat, maka tingkat akurasinya pun tinggi. 

Adapun kelemahannya adalah terkait cuaca dan tidak semua wilayah dapat 

melihat rasi bintang yang diinginkan untuk penentuan arah kiblat. 

2. Menggunakan bayang Matahari 

Dengan menggunakan bayangan Matahari kita dapat menentukan arah 

Utara Sejati dengan akurat. Namun, perlu adanya ketilitian untuk mendapatkan 

hasil yang akurat. Alat yang biasa digunakan untuk metode ini adalah tongkat 

istiwa’. 

Berikut adalah langkah-langkah menentukan Utara Sejati dengan 

bayangan Matahari: 

a. Tentukan tempat yang data, rata, dan terbuka (terkena sinar Matahari). 

b. Buatlah lingkaran dengan diameter 100 cm. 

c. Tancapkan tongkat lurus dengan panjang 150 cm di tengah lingkaran. 

d. Sebelum waktu Duhur, saat bayangan tongkat memasuki lingkaran, 

berilah tanda pada titik perpotongan antara bayangan tongkat dengan 

garis lingkaran. Beri simbol B untuk menandakan titik Barat. 

e. Jika bayangan tongkat sudah mulai keluar dari lingkaran, maka beri tanda 

pada perpotongan antara bayangan tongkat dan garis lingkaran dengan 

simbol T yang berarti Timur. 

f. Hubungkan titik B dengan T, setelah itu potong garis B dan T dengan 

sudut 90̊ maka itulah titik Utara dan Selatan.63 

                                                             
63Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, h. 59. 
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Kelebihan penentuan arah kiblat dengan menggunakan tongkat 

Istiwa’/Gnomon adalah murah dan hanya dibutuhkan alat-alat yang sederhana. 

Sedangkan kelemahannya adalah sangat bergantung pada cuaca dan 

pengukurannya pun hanya dapat dilakukan ketika waktu Dhuhur serta harus selalu 

diamati setiap pergerakan Matahari. 

3. Rubu’ Mujayyab 

Rubu’ Mujayyab merupakan alat yang digunakan untuk menghitung fungsi 

geometris, dan sangat berguna untuk memproyeksikan suatu peredaran benda 

langit pada lingkaran vertikal. Dalam istilah Geneometri alat ini disebut 

“Quadrant”. David A. King menyebutkan bahwa kuadrant atau Rubu’ Mujayyab 

ini memamng berawal dari diskusi banyak ahli Astronomi Islam dari Negara 

Mesir dan Syiria yang membuat solusi perhitungan trigonometri. Alat ini dibuat 

oleh Ahli Falak Syiria bernama Ibn Asy-Syatir pada abad ke 14 Masehi.64 

Cara penggunaan Rubu’ Mujayyab untuk pengukuran arah kiblat adalah 

dengan meletakkanrubu’ di posisi arah kiblat hasil perhitungan. Kemudian 

arahkan benang sesuai dengan hasil perhitungan arah kiblatnya. Namun, untuk 

perhitungan dari alat ini tidak sampai ke satuan detik. Sehingga hasil yang 

didapatkan kurang akurat, maka dalam penggunaannya harus dengan hati-hati. 

Kelebihan dari Rubu’ Mujayyab adalah cara penggunaannya yang mudah serta 

harganya yang murah. Kelemahannya adalah Rubu’ Mujayyab dalam 

penggunannya masih bergantung pada sinar Matahari, serta hasil perthitungannya 

yang hanya sampai pada satuan menit. Maka dari itu, diperlukan kecermatan dan 

kehati-hatian dalam penentuan arah kiblat menggunakan Rubu’ Mujayyab. 

 

 

                                                             
64Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktik, (Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan 

Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 64. 
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4. Tongkat Istiwa’ 

Tongkat Istiwa’merupakan alat klasik dalam menentukan arah kiblat yang 

keakuratannya telah tervalidasi secara sains. Tongkat istiwa’ berfungsi untuk 

menentukan arah barat dan timur dengan bantuan sinar matahari. Adapau langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

- Pilih tempat yang datar, rata, dan terbuka serta tidak terhalang oleh sinar 

matahari, dan buatlah lingkaran dengan diameter 1 meter di tempat 

tersebut. Kemudian tancapkan sebuah tongkat sepanjang 150 cm (kayu, 

bamboo atau besi) secara tegak lurus di titik pusat lingkaran tersebut. 

- Perhatikan saat bayang-bayang tongkat menyentuh lingkaran, atau saat 

terjadi perpotongan antara baying-bayang tongkat dengan lingkaran pada 

pagi hari (sebelum zawal) dan beri tanda titik B, pada siang hari (sebelum 

zawal) beri tanda titik T. 

- Hubungkan kedua titik BT tersebut dengan sebuah garis lurus dan inilah 

garis arah Barat (B) dan arah Timur (T) sesungguhnya. 

- Selanjutnya buat garis tegak lurus dengan garis arah timur-barat tersebut, 

dan garis yang berpotongan tegak lurus (90º) inilah garis arah Utara (U) 

dan arah Selatan (S) sejati. 

- Keempat titik utara, timur, selatan, dan barat diberi tanda (misalnya U, T, 

S, dan B). Masing-masing titik dihubungkan dengan benang dan titik 

perpotongannya diberi tanda P. 

- Dari titik P ke titik B diperpanjang 2 meter (misalnya), kemudian 

membuat titik pada garis PB yang diukur sepanjang 1,5 meter dan titik P 

yang diberi tanda B. 
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- Pada titik B dibuat garis yang tegak lurus dengan garis PB kea rah Utara 

sepanjang tangens arah kiblatnya (misalnya untuk kota Malang 24º 13‟ 

0,16” = 0,45 m) dan diberi tanda K. 

- Antara titik K dengan titik K dengan titik P dibuat garis lurus sehingga 

terjadi garis PK. Garis lurus PK inilah menunjukkan arah kiblat kota 

Malang. 

- Kemudian apabila akan membuat garis-garis shaf salat, maka dapat 

dibuat garis-garis tegak lurus pada garis PK yang menunjukkan arah 

kiblat tersebut.65 

5. Busur Derajat 

- Membuat/menentukan titik pada garis utara selatan; katakan titik U pada 

titik Utara dan S pada titik selatan. 

- Dengan menggunakan siku, buat garis yang tegak lurus dengan garis 

Utara Selatan, yaitu garis Timur Barat. 

- Pada titik pusat perpotongan garis Utara Selatan dan Timur dan Barat 

buat titik, katakanlah titik A. 

- Busur derajat yang telah disiapkan titik pusatnya letakkan pada titik A 

dan memanjang mengikuti garis Utara Selatan (berimpit). 

- Titik 90º (0º) pada busur tepat di titik Utara, sedangkan titik 0º dan 180º 

berimpit dengan titik Barat dan Timur. 

- Hitung mulai dari 90º sampai berapa besar derajat yang akan 

dicari/ditentukan arah kiblatnya. Lalu beri titik katakan Q. 

- Hubungkan titik A dengantitik Q. Garis A – Q adalah arah kiblat yang 

dicari. 

                                                             
65Kathon Bagus Kuncoro, Arah Qiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten 

Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani, Skripsi (Malang : Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 35-36. 
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6. Theodolite 

Theodolite merupakan instrumen optik survey yang digunakan sebagai alat 

ukur sudut dan arah yang dipasang pada tripod. Sampai saat ini, Theodolite 

dianggap sebagai alat pengukuran arah kiblat yang paling akurat daripada metode 

lainnya.Alat ini dapat menunjukkan sudut hingga satuan detik bujur dengan 

bantuan pergerakan Matahari serta dilengkapi dengan teropong yang memiliki 

perbesaran lensa yang bervariasi, ada juga yang dilengkapi dengan laser untuk 

mempermudah penunjukan garis arah kiblat. 

Adapun langkah-langkah penggunaan Theodolite adalah sebagai berikut: 

- Pasang Theodolite pada tripod. 

- Atur tingkat kedataran Theodilite dengan waterpass. 

- Beri tanda pada tempat berdirinya Theodolite. 

- Bidik Matahari dengan Theodolite. 

- Kunci Theodolite agar tidak goyah. 

- Tekan tombol “0-set” pada Theodolite, agar angka dilayar Horizontal 

Angel (HA) menunjukkan angka Nol. 

- Mencatat jam pembidikan Matahari (W). 

- Konversi waktu yang dipakai GMT. 

- Mencari nilai deklinasi Matahari pada waktu yang dikonversi dan nilai 

equation of time saat Matahari berkulminasi dari data Ephimeris. 

- Menghitung waktu Meridian Pass MP = (MP –W) : 15 )+12-e. 

- Hitung sudut waktu Matahri (to ) to = (MP –W) x 15. 

- Hitung Azimuth Matahari (Ao ) Ao= [((( cosɸ tan δo ) : sin to ) – (Sin ɸ : 

tan to )] nilai selalu positif. 

- Menentukan Arah Kiblat (AK). 
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 Jika Deklinasi Matahari (δo ) bernilai positif dan pembidikan sebelum 

Matahari berkulminasi maka AK = 360̊ - Ao – Q. 

 Jika Deklinasi Matahari (δo ) bernilai positif dan pembidikan 

dilakukan setelah Matahari berkulminasi maka AK = Ao – Q. 

 Jika Deklinasi Matahari (δo ) bernilai negatif dan pembidikan 

dilakukan sebelum Matahari berkulminasi maka AK = 360̊- (180̊ - Ao 

) – Q. 

 Jika Deklinasi Matahari (δo ) bernilai negatif dan pembidikan 

dilakukan setelahMatahari berkulminasi maka AK = 180̊ - Ao– Q. 

- Buka kunci Horizontal Theodilite. 

- Putar Theodolite sampai layar menunjukkan angka sesuai perhitunga AK. 

- Turunkan teropong Theodolite sampai mengarah ke bidang datar yang 

akan ditentukan arah kiblatnya lalu diberikan tanda pada titik yang 

pertama. 

- Lakukan hal serupa untuk titik yang kedua dan diberikan tanda. 

- Hubungkan tanda yang pertama dan tanda yang kedua dengan garis lurus. 

Kelebihan dari Theodolite adalah memilliki tingkat akurasi yang sangat 

baik, tingkat akurasinya hingga satuan detik. Selain itu, Theodolite juga 

dilengkapi dengan tripod yang panjang dan penggunannya yang mudah dan 

praktis karena angka yang tercantum dalam Theodolite akan berubah seiring 

dengan perubahan arah dari Theodolite. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpukan data adalah 

jenis penelitia lapang (Field Research) dengan deskriptif kualitatif. Dalam 

mencari sumber data deskriftif kualitatif mengahsilkan dokumentasi, wawancara 

dan tulisan. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Masjid Tua Al-Hilal dan Makam Raja-Raja 

Gowa di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan syar’i, pendekatan 

sosiologis, dan pendekatan historis yaitu : 

1. Pendekatan Syar’i 

Pendekatan Syar’i adalah pendektan yang berlandaskan pada hukum Islam 

yaitu, Al-Qur’an dan Hadist serta pendapat para ulama. 

2. Pendekatan Sosiologis, 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berdasarkan kehidupan 

dalam lingkungan masyarakat mengenai Masjid Tua Al-Hilal dan Makam Raja-

Raja Gowa baik secara umum di Indonesia maupun secara khusus di masyarakat 

Gowa. 

3. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis adalah pendekatan yang menggambarkan kondisi 

masa lalu secara sistematis, objektif, dan akurat. Penelitian ini juga melalui 

pengumpulan bukti-bukti yang dievaluasi, dianalisa, serta disentisiskan. 
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Kemudian dengan bukti-bukti tersebut disusunlah suatu kesimpulan. Data 

penelitian historis didapat dengan mendeskripsi catatan-catatan, artefak-artefak, 

atau jenis laporan verbal lainnya. Hasil penelitian berupa naratif deskriptif 

(narrative description), atau analisa terhadap kronologi masa lampau.1 

C. Sumber Data 

Secara garis besar sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yakni, dari 

sumber referensi buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu dan lain sebagainya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang sudah tersedia berupa 

kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.Sumber data sekunder (secondary data) ini mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan 

sebagainya.2 

D. Metode Pengumpula Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan 

melakukan pengamatan secara lansung di lapangan, dengan ini peneliti melakukan 

penelitian dengan menggunakan instrumen Kiblat Tracker. 

                                                             

 1Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasional, Cet. I; 

Tulungagung: 2018, h. 89-90. 

2Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986), h. 12. 
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2. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi 

secara langsung dari pihak respoden. Wawancara dilakukan peneliti dengan yang 

berkompeten dan memiliki keilmuan dalam pengukuran arah kiblat. 

3. Dokumentasi 

Merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara 

mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian dan dapat 

menunjang penelitian seperti buku, jurnal, skripsi dan berbagai tulisan-tulisan 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data penelitian. Adapun instrumen yang digunakan: 

1. Buku catatan;sebagai media membantu peneliti dalam mencatat apa saja 

peristiwa yang terjadi dalam penelitian dan juga menggunakan metode 

wawancara. 

2. Alat rekam; dalam hal ini berupa kamera, video, ataupun perekam suara 

yang membantu peneliti dalam mendokumentasikan proses penelitian 

hingga hasil penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti dalam 

mengumpulkan data. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan proses untuk mengumpulkan data 

dengan cara kualitatif serta membandingan antara data primer dan data sekunder, 

sehingga memperoleh informasi dan dapat menarik kesimpulan yang disusun 

secara sistematis dari data yang diperoleh. 
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2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Deduktif, yakni suatu analisa dari bahan atau data yang bersifat umum 

kemudian diuraikan secara khusus. 

b. Induktif, yakni suatu analisa dari bahan atau data yang bersifat khusus 

kemudian disimpulkan secara umum. 
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BAB IV 

AKURASI ARAH KIBLAT MASJID TUA AL-HILAL DAN MAKAM 

RAJA-RAJA GOWA  

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 
 

Gambar 4.1 

Peta Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://humas.gowakab.go.id/gowata/peta-kabupaten-gowa-2/  

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur 

Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan; 

dimana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 

wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi 

Selatan.1 

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi 

seluas 1.509,87 km2 atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan 

yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

                                                             

1Restu Yusuf, “Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Kawasan Perkotaan 

Sungguminasa”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014), h. 48. 

https://humas.gowakab.go.id/gowata/peta-kabupaten-gowa-2/
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Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 

373,46 km2 atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan 

yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, 

Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang. Wilayah administrasi 

Kabupaten Gowa pada tahun 2013 terdiri dari 18 kecamatan, 122 desa dan 45 

kelurahan yang berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota sebagai berikut : 

- Sebelah Utara :  Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 

Maros 

- Sebelah Timur :  Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. 

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 

Kabupaten Jeneponto, 

- Sebelah Barat :  Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota 

Makassar.2 

Lokasi yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi tentu saja 

memberikan pengaruh terhadap Kabupaten Gowa. Pada tahun 2015 kabupaten 

Gowa berada diurutan ketiga dalam jumlah penduduk 722.702 jiwa setelah Kota 

Makassar 1.449.401 jiwa dan Kabupatem Bone 742.912 jiwa (BPS,2018) 

Memperhatikan jumlah penduduk tersebut, dapat diketahui permintaan lahan 

permukiman di Kabupaten Gowa relatif tinggi demi menyediakan rumah dan 

hunian yang layak bagi masyarakat.3  

                                                             

2Humas Kabupaten Gowa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Gowa 2013, (t.tt: t.tp, 2014), http://humas.gowakab.go.id/wp-content/uploads/2014/10/BAB-1.pdf. 

(Diakses 7 Oktober 2023), h. 3. 

3Mayasari Irnayani, “Perubahan Pemukiman Penduduk Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa Tahun 1993 Sampai Dengan Tahun 2018”, Jurnal Enviromental Science 1.2 (2019), 

https://ojs.unm.ac.id/JES/article/download/9060/5264. (Diakses 8 Oktober 2023), h. 73.  

http://humas.gowakab.go.id/wp-content/uploads/2014/10/BAB-1.pdf
https://ojs.unm.ac.id/JES/article/download/9060/5264
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Kondisi kawasan pada Kabupaten Gowa terbagi menjadi 3 aspek yaitu 

kondisi kawasan pegunungan (dataran tinggi), kondisi kawasan dataran rendah,4 

dan sebagian kecil kondisi kawasan pesisir walaupun Kabupaten Gowa tidak 

memiliki wilayah perairan laut;  

- Kawasan Pegunungan: Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 

merupakan kawasan pegunungan dan merupakan kawasan subur yang 

dipengaruhi oleh adanya gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi yaitu 

Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang. Luas kawasan 

pegunungan sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang 

termasuk dalam kawasan pegunungan yaitu Parangloe, Manuju, 

Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, 

Tompobulu dan Biringbulu. 

- Kawasan Daratan Rendah: Ada 9 wilayah kecamatan dataran rendah yaitu 

Somba Opu, Pattalassang, Bontomarannu, Pallangga, Barombong, Bajeng, 

Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.  

- Kawasan Pesisir: Hiuo Walaupun Kabupaten Gowa secara administrasi 

tidak memiliki lagi wilayah laut akan tetapi memiliki 2 desa yang berada 

di pesisir laut yaitu Desa Salajangki dan Desa Salajo yang berada di 

wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan.5 

 

 

 

 

                                                             

4Kabupaten Gowa dapat dibedakan menjadi 2 wilayah dataran, yakni dataran tinggi dan 

rendah. Wilayah Kabupaten Gowa 54,28 % berada pada ketinggian 100 – 1000 mdpl. Lihat 

Pemerintah Kabupaten Gowa, Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019, (t.tt: t.tp, 2019), 

http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/DIKPLHD-KABUPATEN-GOWA-

2019.pdf. (Diakses 7 Oktober 2023), h. 5-6. 

5Pemerintah Kabupaten Gowa, Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019, h. 6. 

http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/DIKPLHD-KABUPATEN-GOWA-2019.pdf
http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/DIKPLHD-KABUPATEN-GOWA-2019.pdf
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Gambar 4.2 

Tabel Luas Daerah Menurut Ketinggian Dari Permukaan Laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sistem Informasi Lahan Kabupaten Gowa 2007 

Kabupaten Gowa terkenal dengan daerah yang cukup berpengaruh di masa 

lampau dengan dikenal sebagai pusat kerajaan orang-orang Makassar yang lebih 

dikenal dengan Kerajaan Gowa. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dua hari setelah 

proklamasi dikumandangkanlah oleh Sukarno-Hatta di Jakarta diangkatlah pejabat-

pejabat Gubernur untuk Indonesia bagian Timur, antar lain Dr. G.S.S.Y Ratulangi 

sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi, dengan ibu kota yang bekedudukan di 

Makassar.6 

Kerajaan Gowa merupakan salah satu kerajaan tradisional yang pernah 

besar di Nusantara. Nama kerajaan Gowa menjadi sangat terkenal di Mata dunia 

terutama pada penghujung abad ke-16 dan awal abad ke-17. Raja Gowa yang paling 

                                                             

6Raodah, Budaya Spiritual Orang Gowa dan Makassar, (Makassar: Pustaka Refleksi, 

2014), h. 8-15. 
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terkenal di mata dunia adalah Sultan Hasanuddin yang bergelar Ayam Jantan Dari 

Timur, nama ini diberikan atas keberanian Hasanuddin memorak-porandakan 

pasukan Belanda di Maluku, seperti halnya sifat ayam jantan yang terus berjuang 

dan bertarung sampai akhir meski peluang untuk menang sangat kecil.7  

Sejarah terbentuknya kerajaan Gowa diperkirakan terbentuk disekitar abad 

ke-13, akan tetapi hingga saat ini belum ada pendapat jelas dan bukti secara empirik 

mengenai asal-usul nama "Gowa". Kata Gowa sendiri tidak pernah dijelaskan 

dalam  Lontara Bilang,8 namun pendapat yang paling dekat dan paling masuk akal 

mengenai asal kata Gowa adalah "Goari". Bentuk penambahan huruf “w” ada 

berasal dari bunyi Gowa. Goari secara harfiah memiliki arti kamar atau bilik. 

Pendapat ini kemudian di dukung oleh Prof. Mattulada yang menerangkan bahwa 

kata bilik yang dimaksud sebagai Goari adalah sebuah tempat berkumpul. Tempat 

ini selanjutnya dijadikan tempat untuk berkempul setiap kali terdapat suatu masalah 

jadi bisa diartika sebagai tempat berhimpun atau bersatu.9 Rakyat dari kerajaan 

                                                             

7Kerajaan mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad Said (1639-1653) dan Sultan 

Hasanuddin (1653-1669). Kedua Sultan ini membawa Makassar (Kerajaan Gowa-Tallo) sebagai 

daerah dagang yang maju. Wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Fores dan Pulau Solor di Nusa 

Tenggara. Secara khusus dibawah Hasanuddin, kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Makassar seperti 

Kerajaan Wajo, Bone, Luwu, dan Sopeng berhasil dikuasai. Lihat Delza Abdul Haris, “Kerajaan 

Gowa Tallo (1528-1670an)”, 

https//www.academia.edu/36602650/MAKALAH_SEJARAH_INDONESIA_KERAJAAN_GOW

A_TALLO_1528_1670_an. (Diakses 8 Oktober 2023). 

8Lontara Bilang merupakan manuskrip yang berisi informasi spesifik dan tertanggal 

tentang berbagai topik, termasuk kelahiran dan kematian tokoh utama, tindakan penguasa, 

penyebaran Islam, perdagangan dan diplomasi, lingkungan binaan, aktivitas ritual, peperangan, 

perjuangan politik internal, hubungan sosial dan kekerabatan, goncangan dan komet, serta masih 

banyak lagi tentang catatan harian kerajaan Gowa dan Tallo yang mencatat peristiwa-peristiwa 

penting dalam kurung waktu mulai pertengahan abad XVII sampai pertengahan abad XVIII. Lihat 

Ildawati Herman Majja, “Lontara Bilang Sebagai Sumber Sejarah Kerjaan Gowa”, Preprints (2021), 

https://osf.io/preprints/ubszr/. (Diakses 8 Oktober 2023), h.  6. 

9Sebuah pendapat yang dikeluarkan oleh salah satu keturunan Raja Gowa yakni Andi Ijo, 

kata Gowa berasal dari Gua, bukan dari kata betawi tetapi merujuk pada sebuah lubang dalam tanah, 

namun pendapat ini masih diragukan mengingat bahasa kata Gua adalah bahasa Melayu dan apakah 

penggunaan bahasa Melayu lebih dulu ada atau kerajaan Gowa yang lebih dulu ada hal ini belum 

terbukti secara empirik. Fakta lain Gua dalam bahasa Makassar juga dikenal dengan sebutan 

Kalibbong sehingga masih kurang dasar untuk menjadikan kata Gowa merujuk pada kata Gua. Lihat 

Ananda Dwi Putri, “Sejarah Lengkap Asal Usul Kerajaan Gowa Disertai Beberapa Silsilah Beberapa 

https://osf.io/preprints/ubszr/


51 

 

 

Gowa berasal dari Suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat 

Sulawesi.10 

B. Sejarah Masjid Tua Al-Hilal dan Makam Raja-Raja Gowa 

1. Masjid Tua Al-Hilal 

Pembangunan Masjid Tua Al-Hilal Katangka tidak bisa dipisahkan dari 

sejarah Kerajaan Gowa. Sejarah berdirinya masjid ini sangat dipengaruhi masuknya 

Islam di Kerajaan Gowa. Penyebaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara 

tidaklah berlangsung bersamaan. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak 

terlambat dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia seperti Aceh, Jawa, 

Minangkabau dan daerah lainnya. Menurut Lontarak Pattorioloang jejak Islam di 

Sulawesi Selatan baru terlihat pada masa pemerintahan Raja Gowa X (1546 - 1565 

M) Tonipallangga, dengan ditemukannya perkampungan muslim di Makassar, 

penduduknya terdiri atas pedagang Melayu, yang berasal dari Campa, Patani, Johor, 

dan Minangkabau.11  

Menurut catatan Kerajaan Gowa dan Bone Agama Islam masuk dengan 

resmi ke daerah Gowa sekitar tahun 1602-1603 M, karena Raja Gowa Karaeng 

Tunijallo telah menerima tiga ulama dari Minangkabau yaitu Datuk ri Bandang, 

Datuk Patimang dan Datuk ri Tiro.12 Pendapat lain mengatakan bahwa penerimaan 

Islam Raja Gowa dan Tallo (Kerajaan kembar), seperti yang termuat di dalam 

Lontarak, terjadi pada malam Jum’at 9 Jumadil Awal 1014 H/ 22 September 1605 

                                                             
Raja Gowa”, 

https://www.academia.edu/32263002/Sejarah_Lengkap_Asal_Usul_Kerajaan_Gowa_Disertai_Sils

ila_Beberapa_Raja_Gowa_Dzargon. (Diakses 8 Oktober 2023).  

10Nur Hidayah, “Kerajaan Gowa Tallo”, https://www.studocu.com/en-gb/document/new-

city-college/health-and-social-care/downacademia-dibaca/44080748. (Diakses 11 Oktober 2023)  

11Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XIV sampai Abad XVII), (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 1. 

12Alamsyah, “Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Al-

Hilal Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”, Tesis (Semarang: Fak. Syariah dan 

Hukum UIN Walisongo, 2016), h. 91. 

https://www.academia.edu/32263002/Sejarah_Lengkap_Asal_Usul_Kerajaan_Gowa_Disertai_Silsila_Beberapa_Raja_Gowa_Dzargon
https://www.academia.edu/32263002/Sejarah_Lengkap_Asal_Usul_Kerajaan_Gowa_Disertai_Silsila_Beberapa_Raja_Gowa_Dzargon
https://www.studocu.com/en-gb/document/new-city-college/health-and-social-care/downacademia-dibaca/44080748
https://www.studocu.com/en-gb/document/new-city-college/health-and-social-care/downacademia-dibaca/44080748
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M, yang ditandai dengan kedatangan tiga orang Datuk atau datuk tallua (dalam 

bahasa Makassar) atau datuk tellue (dalam bahasa Bugis) yang berasal dari kota 

tengah Minangkabau, menurut sejarah Datuk ri Bandang yang berhasil 

mengislamkan Raja Tallo dan Raja Gowa.13 

Islamisasi kerajaan Gowa - Tallo ternyata tidak lepas dari mitos, di mana 

diceritakan ketika Sultan Abdullah mendengar kedatangan Datuk ri Bandang 

kemudian bersegera menemuinya, namun pada perjalanannya dia bertemu dengan 

orang tua yang menanyakan tentang tujuan perjalanannya. Orang tua itu menuliskan 

sesuatu di atas ibu jari raja Tallo, dan orang tua itu menitip salam kepada Datuk ri 

Bandang. Setelah raja Tallo bertemu dengan Datuk ri Bandang, maka raja Tallo 

langsung memperlihatkan tulisan dan menyampaikan salam orang tua tersebut. 

Setelah Datuk ri Bandang melihat tulisan di kuku raja Tallo, dia mengatakan ke raja 

Tallo bahwa tulisan tersebut adalah Surat Al-Fatihah, dan pada saat itu Datuk ri 

Bandang berkata kepada Raja Tallo bahwa orang tua tadi adalah Nabi Muhammad 

saw.14  

Pertemuan Raja Tallo dengan Nabi Muhammad saw. dalam bahasa 

Makassar disebut “Makkasara’mi Nabbi Muhammad ri Buttaya ri Tallo” (Nabi 

Muhammad memperlihatkan dirinya di kerajaan Tallo).15 Setelah kedua raja 

tersebut masuk Islam Sultan Alauddin dan Sultan Abdullah, mereka mendirikan 

Masjid Al-Hilal Katangka sebagai pusat penyebaran Islam, selain itu masjid 

tersebut dijadikan sebagai pusat pertahanan kerajaan Masjid ini juga menjadi 

                                                             

13Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XIV sampai Abad XVII), h. 3. 

14A Mattulada, Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: 

Hasanuddin Univerity Press,1998), h. 50. 

15A Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700), 

(Makassar: Bhakti Baru, 1982), h. 43. 
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tempat pertemuan kerajaan-kerajaan dari luar yang sengaja berkunjung untuk 

melakukan salat jum’at dan sekaligus menjalin kerjasama dengan Kerajaan Gowa.16 

Masjid Al-Hilal Katangka atau disebut Masjid Tua Al-Hilal Katangka dan 

sering masyarakat kabupaten Gowa menyebut dengan Masjid Katangka. Dalam 

prasasti Masjid Katangka ini tidak ditemukan penjelasan tentang nama masjid ini 

namun demikian dapat diketahui dari prasasti17 makam dari salah seorang Raja 

Gowa yang menyebutkan bahwa nama masjid ini adalah “Masjid Katangka”. Nama 

“Katangka” sendiri diambil menjadi nama masjid ini karena konon katanya masjid 

ini dibangun sebagian besar dari bahan bagunan terbuat dari kayu tangkasa (bersih) 

kemudian berubah nama menjadi kayu katangka.  

Diberi nama Masjid Katangka dikarenakan lokasi masjid ini berada di 

daerah Kerajaan Katangka, ini dibuktikan dengan beberapa nama Raja Gowa yang 

memiliki gelar Karaeng Katangka18 (Raja Katangka). Di antara raja yang memilki 

gelar Karaeng Katangka I Temmasongeng Karaeng Katangka Sultan Zainuddin 

Tumenanga ri Mattoanging, La Oddanriu Daeng Mangeppe Karaeng Katangka 

Sultan Muhammad Zaenal Abidin Tumenanga ri Suangga, dan I Malingkaang 

Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Tumenanga ri Kalabbiranna. 

Pada abad ke- 19 Masjid Katangka diberi nama Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka semasa H. Abd. Latief Yusuf menjabat sebagai ketua pengurus masjid. 

Pada saat itu Puang Arsyad yang mengusulkan nama itu, dengan pertimbangan 

                                                             

16Alamsyah, “Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Al-

Hilal Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”, h. 92-93. 

17Penamaan prasasti oleh George Faisal Daeng Ngeppe berupa hiasan-hiasan yang terbuat 

dari pahatan batu dan kayu yang bertuliskan Arab namun berbahasa Makassar. Lihat Alamsyah, 

“Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Al-Hilal Katangka 

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”, h. 90. 

18Sebutan Karaeng Katangka dalam artian orang yang menguasai daerah katangka. Lihat 

Alamsyah, “Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Al-Hilal 

Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”, h. 90. 
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bahwa kata Al-Hilal adalah kata yang senantiasa disandingkan dengan nama masjid 

yang memiliki arti bulan sabit.19 

Masjid ini dibangun sekitar awal abad ke XVII dapat dilihat dari tulisan 

yang ada di tembok masjid yang tertulis tahun 1603 M, ketika dibandingkan dengan 

masjid tua Palopo (Luwu) yang dibangun pada 1604M20 kedua masjid ini memiliki 

persamaan baik arsitekturnya maupun batubata alam yang digunakan. Masjid 

dengan luas bangunan 212,7 meter persegi, dibangun di atas tanah seluas 610 meter 

persegi di mana masjid tersebut dikelilingi pagar. Masjid Katangka adalah masjid 

tertua di Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Gowa, Kecamatan Sombaopu, 

Desa Katangka lebih tepatnya di jalan Syekh Yusuf  nomor 57.21 

Masjid ini dibangun di masa pemerintahan Sultan Alauddin (Raja ke XIV). 

Letak masjid berada di sebelah utara kompleks makam Sultan Hasanuddin dan 3 

kilometer sebelah selatan pusat Kota Makassar. Lokasi makam yang diyakini 

sebagai tempat berdirinya Istana Tamalate, istana raja Gowa ketika itu. Sebuah 

jalan yang dikenal sebagai Batu Palantikang, merupakan jalan yang sering dilintasi 

raja dan keluarga menuju masjid.22 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Dr. H. Maddaluang, S.H., M.H., bahwa: 

“Pembangunan masjid erat kaitannya dengan penyebaran Islam di Indonesia Timur, 

oleh karena itu masjid ini sebagaimana yang terlihat pada prasasti diluar, dibangun 

pada tahun 1603 di masa pemerintahan Raja Gowa yang ke-14 yang bernama Imam 

I Mangerange Daeng Manrabbia Sultan Alauddin yang diabadikan namanya pada 

                                                             

19Alamsyah, “Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Al-

Hilal Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”, h. 90-91. 

20Masjid Tua Palopo sebagai bukti penerimaaan islam di Luwu, oleh Raja Luwu La 

Patiiware daeng Parebbung pada tahun 1603 M berptepatan dengan 15 Ramadhan 1013 H, namun 

pembangunan masjid Tua Palopo ini dibangun setelah kepulangan Datuk Sulaeman ke Luwu yang 

kemudin dipelopori dengan pembangunan Masjid tersebut sekitar 1604 M. Lihat Abdul Muttalib M, 

Masjid Tua Palopo, (Sulawesi Selatan: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, 

1987), h. 7-8. 

21Rimba Alam A Pengerang, dkk., Legenda Objek Wisata Gowa, (Gowa: Dinas Pariwisata 

Seni dan Budaya Kabupaten Gowa,  2004), h. 38. 

22Rimba Alam A Pengerang, dkk., Legenda Objek Wisata Gowa, h. 36-37. 
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Perguruan Tinggi, dulunya dikatatakan IAIN Alauddin Makassar, sekarang menjadi 

Universitas Islam jadi itulah yang pertama membangun masjid ini, akan tetapi 

dulunya beliau belum memeluk agama Islam. Hal tersebut merupakan bentuk 

tingginya toleransi raja pada saat itu, karena sudah siap membangun tempat 

peribadatan bagi para tamu-tamunya yang berkunjung (Masjid Tua Al-Hilal)”.23 

Pembangunan dan renovasi Masjid Al-Hilal berdasarkan masa 

kepemimpinan Raja-Raja Gowa; 

a. Pembangunan Pertama Oleh Raja Gowa Sultan Alauddin 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka didirikan pada tahun 1603 M semasa 

pemerintahan Raja Gowa yang bernama Sultan Alauddin Raja Gowa Ke XIV yang 

merupakan Raja Gowa yang pertama memeluk agama Islam. Untuk menjaga 

kelestarian Masjid Al-Hilal sebagai salah satu sejarah monumental yang ikut 

mengisi khazanah kebudayaan, khususnya budaya Islam di daerah ini, tercatat tujuh 

kali mengalami pembangunan dan renovasi namun tidak mengurangi bentuk 

keaslian masjid. 

b. Renovasi Pertama Oleh Sultan Abdul Rauf Raja Gowa Ke XXX 

Perbaikan yang dilakukan pertama kali oleh raja Gowa ke XXX bernama I 

Mappatunru Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Rauf Tumenanga ri Katangka 

pada tahun 1816 M. Proses perbaikan yang dilakukan oleh Abdul Rauf adalah 

peremajaan masjid dan  pembuatan karya seni lukis yang bertuliskan arab namun 

berbahasa Makassar, ini dapat dilihat dari tulisan yang ada di bagian Mihrab. 

c. Renovasi Kedua Oleh Raja Ke XXXII Sultan Abdul Kadir 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan Islam di kerajaan Gowa, 

maka kerajaan Gowa Ke XXXII I Kumala Karaeng Lembang Parang bergelar 

Sultan Abdul Kadir Muhammad Aididdin merasa perlu melakukan renovasi Masjid 

Al-Hilal. Renovasi pertama yang dilakukan adalah pembuatan Mimbar dalam 

masjid pada tahun 1882 M. 

                                                             

23Wawancara dengan Dr. H. Maddaluang, S.H., M.H.  (14 April 1952) selaku Imam Masjid 

Tua Al-Hilal, pada hari Senin, 11 September 2023. 
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Renovasi besar-besaran yang dilakukan oleh Sultan Abdul Kadir pada tahun 

1886 M. Sebelum raja merenovasi masjid, pintu utama berada pada arah Selatan 

Masjid, lalu raja mengubah dan menetapakan pintu masjid pada arah Timur. Pintu 

dan jendela pun diubah, yang dulunya berbentuk setengah lingkaran (kubah) diubah 

menjadi segi empat seperti yang dapat kita saksikan sekarang. 

Pendapat ini didukung oleh peristiwa jatuhnya plaster tembok luar tahun 1997 M, 

kemudian pengurus masjid membuka dan memperbaikinya. Sewaktu perbaikan 

tersebut, tampaklah bekas pintu dan jendela berbentuk kubah yang ukurannya lebih 

kecil dari pintu dan jendela yang ada sekarang. Jendela sebelum diubah berukuran 

80 X 106 cm, ukuran ini sangatah kecil dibandingkan dengan ukuran pintu dan 

jendela saat ini 150 cm X 206 cm, sedangkan pintu masjid sebelum diubah 

berukuran 100 cm X 188 cm dibandingkan dengan pintu sekarang yang berukuran 

244 cm X 165 cm dan pintu tengah  yang berukuran 231 cm X 165 cm. 

Pada saat pemerintahan Sultan Abdul Kadir, dia juga membuat sumur di 

samping Utara masjid untuk mempermudah kaum muslimin untuk berwudhu, yang 

dahalunya air untuk berwudhu diambil dari Bungung Lompoa (Sumur besar) yang 

berada tidak jauh dari arah selatan masjid. Atap masjid yang dahulunya terbuat dari 

kayu Sirap kemudian diganti dengan Genteng, melihat produksi genteng masjid 

tersebut tertulis dengan jelas tahun pembuatannya 1884 M. 

d. Renovasi Ketiga Oleh Raja Gowa Ke XXXIII Sultan Idris 

Pada masa pemerintahan Raja Gowa ke XXXIII bernama Imalingkang 

Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Tumenanga ri Kalabbiranna 

memerintah antara tahun 1893-1895 M, Masjid Al-Hilal kembali direnovasi, 

peristiwa ini diabadikan dalam bentuk prasasti pada pintu Selatan (pintu ketiga):24  

                                                             

24Rimba Alam A Pangerang, Legenda Objek Wisata Gowa, (Gowa: Dinas Pariwisata Seni 

dan Budaya Kabupaten Gowa, 2004), h. 38. 
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“Iyaminne waktu nanijama masigika ri wattunna karaengan ri Gowa I 

Malingkaang areng ana-anakna ni kana Idris Adzimuddin, anakna Abdul Kadir 

Mahmud appakajannangi buttaya ri Gowa”.  

Artinya: Masjid ini dikerjakan pada masa pemerintahan Raja Gowa yang 

bernama I Malingkaang nama kecilnya biasa disebut dengan Idris Adzimuddin, 

anak dari Abdul Kadir Mahmud yang menenangkan wilayah Gowa.  

Adapun renovasi yang dilakukan pada masa Sultan Idris yaitu melanjutkan 

renovasi yang dilakukan ayahnya yaitu Sultan Abdul Kadir, dengan menambah 

beberapa prasasti di bagian pintu masuk masjid. 

e. Renovasi Keempat 

Tahun 1963 M di pugar oleh pemerintah RI melalui Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan. Adapun renovasi yang dilakukuan yaitu dengan membuat pagar 

pembatas antara kuburan, jalan raya dan Masjid. 

f. Renovasi Kelima 

Antara tahun 1978 -1980 M direnovasi oleh Pemerintah Republik Indonesia 

melalai Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD) Provinsi 

Sulawesi Selatan dan diresmikan pada tahun 1981 M, dengan menambah serambi 

masjid dibagian utara. 

g. Pemugaran Keenam 

Pada tahun 1991 M pemugaran kembali dilakukan oleh pemerintah RI 

melalui Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakal Provinsi Sulawesi Selatan 

yang sekarang berubah menjadi Balai Peninggalan dan Purbakala Wilayah Kerja 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Adapun renovasi yang 

dilakukan salah satunya adalah tiang penyangga mimbar yang sudah lapuk di 

makan rayap, namun prasastinya tetap utuh. 

h. Perbaikan Ketujuh 

Seiring perkembangan jamaah Masjid Al-Hilal, maka pengurs mesjid 

berinisiatif untuk membangun baruga di halaman masjid untuk menampung jamaah 
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yang membludak utamanya pada hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha dan bulan 

Ramadhan dan hari Jum’at. Pembangunan ini pun tidak merubah bentuk keaslian 

masjid dan pembangunan baruga ini sendiri dimulai pada tanggal 19 September 

2006 M, dengan pendanaan diambil dari kas Masjid Al-Hilal sendiri, bantuan 

Pemerintah Kabupaten Gowa dan masyarakat sekitar masjid. Dan pada tahun 2007 

M dilaksanakan lagi pemugaran yang ketuanya H. George Faisal, Lc. 

Pada tahun 2008 Gubernur Privinsi Sulawesi Selatan melakukan pembutan 

pintu gerbang, dimana bentuknya gerbangnya disamakan dengan bentuk gerbang 

Makam yang berada di depan Masjid (Sebelah Utara) sebagai ciri khas bangunan 

Gerbang Makam Kerajaan.25 

Bangunan Masjid Tua Al-Hilal Katangka merupakan salah satu bangunan 

(benda cagar budaya) yang sangat dilindungi Undang-Undang No. 5 tahun 1992 

(tentang benda cagar budaya) dan merupaka salah satu aset pariwisata yang sering 

dikunjungi masyarakat, baik dari dalam atau luar daerah Kabupaten Gowa. Hingga 

saat ini Masjid Tua Al-Hilal Katangka masih berdiri dengan megahnya dan masih 

di fungsikan baik salat fardhu, salat Jum’at, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha 

dan tempat pembelajaran anak-anak mengaji.26 

Dalam rangka meningkatkan kemakmuran masjid sebagai tempat ibadah, 

pembinaan ummat dan peningkatan kesejahteraan jamaah maka masjid Al-Hilal, 

maka diadakan beberapa kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan di masjid Al-Hilal 

yakni; 1) Kegiatan Ibadah, melihat kondisi jamaah Masjid Tua Al-Hilal merupakan 

masjid yang sangat sering dikunjungi oleh masyarakat, baik masyarakat sekitar 

masjid maupun pengunjung dari luar daerah di setiap salat fardhu. Kondisi jamaah 

                                                             

25Alamsyah, “Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Al-

Hilal Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”, h. 104-109. 

26Alamsyah, “Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid Al-

Hilal Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”, h. 94. 
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sangat banyak, hampir setiap salat fardhu saf-saf di dalam masjid penuh. 

Masyarakat menganggap bahwa salat di masjid tersebut memiliki nilai tersendiri 

yaitu berupa ketenangan, selain itu kondisi masjid pun yang sangat sejuk.27 2) 

Pengajian anak-anak TPQ (Taman Pendidikan Qur’an), yengajian dilaksanakan 

setiap hari Senin sampai Jum’at dan hari sabtu libur dengan pertimbangan 

mengikuti hari libur pemerintah.  

3) Pengajian Remaja, pembinaan remaja yang dilakukan di masjid Al-Hilal 

tidak jauh berbeda dengan masjid-masjid di seluruh Indonesia yaitu pengajian, 

Tilawatil Qu’ran, Rebana, Qasidah, olahraga, membagi zakat, namun dalam 

pembinaan remaja ada sedikit perbedaan, di mana kegiatan tersebut membuat 

remaja semakin betah untuk memakmurkan masjid yaitu kegiatan kajiankajian 

keagamaa yang bersifat kontemporer berupa kajian fiqhi, tafsir, hadist, dan kajian 

isu-isu keagamaan.28 4) Kegiatan Pelayanan Ibadah Sosial, kegiatan tadarrus, doa, 

dan zikir dilakukan ketika ada masyarakat yang meninggal. Selain itu, ada pula 

kegiatan Barzanji, Barzanji dilakukaan ketika menggelar acara adat perkawinan 

yang disebut dengan Akkorongtigi, pada saat itulah Barzanji dibacakan. 

2. Makam Raja-Raja Gowa 

Keberadaan makam Raja-Raja Gowa menjadi salah satu warisan 

kebudayaan fisik masa lampau. Berdasarkan kontruksinya, bangunan makam Raja-

Raja Gowa yakni bangunan makam bentuk cungkup-kubah mirip dengan bentuk 

piramida. Dilihat dari segi makna esensinya, makam bentuk cungkup menurut 

                                                             

27Dalam kegiatan ibadah yang paling penting adalah salat limawaktu, salat jum’at, Imam, 

Khatib, Muazin (Bilal) dan jamaah. Sumber utama keberhasilan salat lima waktu adalah melihat 

banyaknya jamaah masjid. Lihat Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, Pola Pembinaan Kegiatan 

Masjid, (Jakarta: Badan Pusat Kesejahteraan Masjid, 1993), h. 18. 

28Pembinaan remaja merupakan kegiatan yang perlu mendapat perhatian yang besar 

dilingkungan masjid, karena remaja merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara. 

Perjuangan pemuda sangat diharapkan untuk meningkatkan kemajuan masjid. Pembinaan remaja 

saat ini berupa pengajian, Tilawatil Qu’ran, Rebana, Qasidah, olah raga, membagai zakat. Lihat 

Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, Pola Pembinaan Kegiatan Masjid, h. 30-31. 
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pandangan budaya masyarakat Makassar mempunyai makna filosofis. Makna 

tersebut dihubungkan dengan konsep kosmologi, yakni sebagai simbol alam dunia 

(Makrokosmos), hubungan horizontal antar manusia. Adanya akar kebudayaan 

yang kuat pada masyarakatnya jelas sangat berperan dalam memberikan corak 

peninggalan pada masa Islam.29 

Selain itu, struktur atau susunan bangunan makam pada Kompleks Makam 

Sultan Hasanuddin merupakan kumpulam makam Raja-Raja Gowa yang memiliki 

aspek atau unsur-unsur visual yang menyangkut keseluruhan dari bangunan 

tersebut, kemudian di tata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu 

struksur konstruksi keutuhan bentuk atau hubungan yang bermakna antar bagian 

sehingga tercipta suatu keseimbangan yang sama halnya dengan bangunan-

bangunan lainnya.30 

Kompleks Makam Sultan Hasanuddin adalah salah satu objek cagar budaya 

peninggalan Kerajaan Gowa. Selain dimanfaatkan sebagai objek penelitian dalam 

pengembangan khazanah sejarah kebudayaan Nusantrara, Kompleks Makam 

Sultan Hasanuddin menjadi salah satu alternatif objek wisata sejarah yang banyak 

                                                             

29Atap tumpang dalam konteks kepercayaan Indonesia asli merupakan perwujudan dari 

unsur filosofis yang mendasarinya, yaitu kepercayaan kepada arwah leluhur yang bermukim atau 

bersemayam pada tempat ketinggian atau di puncak-puncak gunung. Gambaran pada ketinggian 

tersebut juga digambarkan pada kubah makam Raja-Raja Gowa  (khususnya makam yang berada di 

kawasan Masjid Tua Al-Hilal), sedangkan empat sisi pada atap dan dinding makam melambangkan 

bentuk kosmos menurut kepercayaan manusia Bugis-Makassar alam raya ini berbentuk segi empat 

yang dianalogikan sebagai konsepsi Sulapa Appa yang merupakan falsafah dan pandangan hidup 

bagi masyarakat Bugis-Makassar. Lihat Abrar Ilyas, dkk., “Karakteristik Visual Bangunan Makam 

Kuno Raja-Raja Gowa di Kompleks Mesjid Tua Katangka”, h. 1-19. 

https://eprints.unm.ac.id/id/eprint/16100. (Diakses 26 Oktober 2023).  

30Makam cungkup berundak Sultan Hasanuddin dapat dilihat berdasarkan pada pandangan 

masyarakat setempat. menujukkkan simbol atau status sosial raja, karena itu semakin tinggi derajat 

ke bangsawanan seorang raja, semakin besar pula makam berundak-undak dan diperkaya dengan 

ragam hias. Lihat Akbar Tanjung, “Studi Bentuk Makam Sultan Hasanuddin Di Kompleks Makam 

Raja-Raja Gowa”, Skripsi (Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan: UNISMUH, 2018), h. 32.  

https://eprints.unm.ac.id/id/eprint/16100
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dikunjungi oleh peziarah. Hal ini, menandakan bahwa Kompleks Makam Sultan 

Hasanuddin masih memiliki ikatan emosional masa lalu dengan masyarakat.31 

Kompleks Makam Sultan Hasanuddin berada di Kelurahan Katangka, 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Situs ini berada di puncak Bukit 

Tamalate dengan luas 2.352 m2. Di kompleks ini terdapat 24 situs pemakaman raja-

raja dari Kerajaan Gowa yang sudah ada sebelum masa Islamisasi di Sulawesi 

Selatan.32 Di sebelah kiri depan Kompleks Makam Sultan Hasanuddin terdapat 

sebuah batu Tomanurung atau disebut juga Batu Pallantikan sebagai tempat 

pelantikan Raja-Raja Gowa. Di pemakaman ini terdapat informasi tentang sejarah 

hidup Sultan Hasanuddin dan Raja Gowa lainnya.33 

Dalam literatur menjelaskan tentang 21 jumlah makam yang terdapat pada 

Kompleks Makam Sultan Hasanuddin, yang merupakan makam Raja-Raja Gowa 

dan beberapa makam keluarga serta kerabat lingkungan kerajaan. Orientasi makam 

adalah utara-selatan sebagaimana cirri makam Islam. Secara umum, makam-

makam tersebut terbagi dalam 3 tipe yaitu, 1) makam berbentuk punden berudak 

dengan teknik susun timbun sebagai cungkup makam, 2) makam berkubah, dan 3) 

                                                             

31Saat ini Kompleks Makam Sultan Hasanuddin dijaga dan dilestarikan secara langsung 

oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCCB) Sulawesi Selatan yang memiliki tugas dan fungsi 

mewujudkan pelestarian carar budaya, meliputi perlindungan, pengembangan, serta 

pemanfaatannya. Oleh karena itu, upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemeliharaan 

dengan menempatkan juru pelestari, kegiatan pengembangan dilakukan dengan melaksanakan 

kajian-kajian dalam rangka merumuskan strategi pelestarian pada Kompleks Makam Sultan 

Hasanuddin. Selanjutnya, melakukan pemugaran pada salah satu makam yang berada di depan 

makam Sultan Hasanuddin (tahun 2015). Lihat Chalid As, “Makam Berusia Ratusan Tahun Tempat 

Peristirahatan Pemimpin Agung”, https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbsulsel/makam-

berusia-ratusan-tahun-tempat-peristirahatan-pemimpin-agung/. (Diakses 26 Oktober 2023). 

32Hal ini ditandai dengan arah kubur yang berorientasi dari arah timur ke barat pada makam 

Raja Gowa ke-XI, yaitu I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta yang diangkat 

menjadi Raja Gowa pada ttahun 1565. Lihat Smartcity, “Makam Pahlawan Nasional Sultan 

Hasanuddin”, https://smartcity.gowakab.go.id/wisata_sejarah/makam-pahlawan-nasional-sultan-

hasanuddin/1. (Diakses 26 Oktober 2023). 

33Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “Makam Sultan 

Hasanuddin”, https://direktoripariwisata.id/unit/5869. (Diakses 26 Oktober 2023)  

https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbsulsel/makam-berusia-ratusan-tahun-tempat-peristirahatan-pemimpin-agung/
https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbsulsel/makam-berusia-ratusan-tahun-tempat-peristirahatan-pemimpin-agung/
https://smartcity.gowakab.go.id/wisata_sejarah/makam-pahlawan-nasional-sultan-hasanuddin/1
https://smartcity.gowakab.go.id/wisata_sejarah/makam-pahlawan-nasional-sultan-hasanuddin/1
https://direktoripariwisata.id/unit/5869
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makam dengan bentuk sederhana berupa jirat atau kijing. Beberapa tokoh yang 

dimakamkan pada pemakaman ini adalah: 

a. Makam Raja Gowa ke XI 

b. Sombangta I Mappasomba Daeng Manguraga, Sultan Amir Hamzah 

Tumenanga Ri Allu, Raja Gowa ke XVII 

c. Sombangta I Mappadulung, Daeng Mattimung Karaeng Sanrobone, Sultan 

Abdul Djalil, Tumenanga Ri Lakiung, Raja Gowa ke XIX 

d. Karaeng I Mallingkaang Daeng Mannjori, Karaeng KatangkaSultan 

Abdullah Awalul Islam, Tumenanga Riagamana 

e. Sombangta I Manggaranngi Daeng Manrabia, Sultan Alauddin 

Tumenanga Rigukanna, Raja Gowa ke XIV 

f. Sombangta I Mannuntungi Daeng Mattola, Karaeng Udjung/Karaeng 

Lakiung Sultan Malikussaid (Moh. Said), Tumenanga Ripapambatuna, 

Raja Gowa ke XV 

g. Sultan Hasanuddin, Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng 

Bontomangape, Mohammad Bakir, Tumenanga Riballa Pangkana 

h. Sombangta I Mappaosong Daeng Manngewai, Karaeng Bisei, Sultan Ali, 

Tumenanga Ridjakarta, Raja Gowa ke XVIII 

i. Arung Lamontjong.34 

 

 

 

 

 

 

                                                             

34Chalid As, “Makam Berusia Ratusan Tahun Tempat Peristirahatan Pemimpin Agung”. 
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Gambar 4.3 

Sketsa Kompleks Makam Sultan Hasanuddin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Abdul Muthalib, Kompleks Makam Sultan Hasanuddin.  

Keterangan: 

A. Pintu gerbang kompleks makam. 

B. Jalan setapak. 

C. Baruga atau tempat istirahat. 

D. Gudang dan WC. 

E. Batu Pelantikan. 

1. Makam I Mappaossong Dg. Mangewai Sultan Ali Raja Gowa 

XVIII. 

2. Makam I Mallombasi Dg. Mattawang Sultan Hasanuddin Raja 

Gowa XVI. 

3. Makam I Mannuntungi Dg. Mattola Sultan Malikussaid Raja Gowa 

XV. 
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4. Makam I Mangarangi Dg. Manrabia Sultan Alauddin Raja Gowa 

XIV. 

5. Makam I Mallingkaan Dg. Manyonri Sultan Awalul Islam Raja 

Tallo. 

6. Malam I Mappadulung Dg, Mattimung Sultan Abdul Jalil Raja 

Gowa XIX. 

7. Makam I Mappasomba Dg. Nguraga Sultan Amir Hamzah Raja 

Gowa XVII. 

13. Makam T Tajibarani Dg. Marompa Karaeng Data Tunibatta Raja 

Gowa XI. 

14. Makam Arung La Moncong dari Bone.35 
 

C. Pro-Kontra Akurasi Arah Kiblat Masjid Tua Al-Hilal dan Makam-Makam 

Raja Gowa 

1. Akurasi Arah Kiblat Masjid Tua Al-Hilal  

Pegukuran arah kiblat dengan menggunakan Google Earth Masjid Tua Al-

Hilal berada pada lintang 5° 11’ 26,4” dan bujur 119° 27’ 05” BT, sedangkan letak 

Kakbah berada pada lintang 21° 25’ 21,04” dan bujur 39° 49’ 34,33”. Berdasarkan 

data lintang dan bujur yang ada, maka menentukan arah kiblat Masjid Tua Al-Hilal 

dapat dilakukan dengan menggunakan rumus hisab perhitungan arah kiblat: 

Data   Lintang Tempat : -5°11’26,47”  S 

  Bujur Tempat  : 119°27’04,40” T 

  Lintang Makkah : 21°25’21,04”  U 

  Bujur Makkah  : 39°49’34,33”  T 

                                                             

35Abdul Muthalib, Kompleks Makam Sultan Hasanuddin, (Sulawesi Selatan: Suaka 

Peninggalan Sejarah dan Purbakala , 1985), h. 16. 
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Diketahui Sisi a  : 90° + 5°9’7,61”  = 

95°11’26,47” 

  Sisi b  : 90° -21°25’21,04”  = 

68°34’38,96” 

  Sudut C : 119°27’04,40” - 39°49’34,33” = 

79°37’30,07”  

Rumus  Cotan B  = Sin a Cotan b : Sin C – Cos a Cotan C 

=Sin 95°11’26,47” . Cotan  68°34’38,96” :  

Sin 79°37’30,07” – Cos 95°11’26,47” .  

Cotan 79°37’30,07” 

             B = 67,520306781 

  B = 67°31’26,3” 

Dalam proses perhitungan dan pengukuran yang telah dilakukan masjid 

Al-Hilal terjadi kemelencengan sebesar -7° ke arah Utara menggunakan aplikasi 

software berupa Dioptra dibagian dalam Masjid Tua Al-Hilal. Arah kiblat Masjid 

Tua Al-Hilal menunjukkan angka 285°, sedangkan rata-rata arah kiblat masjid 

untuk wilayah Sulawesi Selatan mengarah ke barat laut dengan nilai sebesar 292°.36 

Pengukuran dilakukan peneliti pada hari Senin 11 September 2023 M yang dihadiri 

oleh Dr. H. Maddaluang, S.H., M.H., selaku imam Masjid Tua Al-Hilal Katangka. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

36Andi Wawo Warah, & Rahmatia HL, “Analisis Metode dan Akurasi Arah Kiblat Masjid 

di Kabupaten Sidrap”, https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/download/13134/pdf/. (Diakses 17 Oktober 2023).   

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/download/13134/pdf/
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/download/13134/pdf/
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Gambar 4.4 

Wawancara bersama Imam Masjid Al-Hilal, Bapak Dr. H. Maddaluang, S.H., M.H.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

Gambar 4.5 

Posisi Arah Kiblat Lama (Arah Bangunan 285°) Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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Gambar 4.6 

Posisi Arah Kiblat Baru Masjid Tua Al-Hilal Katangka (292°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

Selain menggunakan aplikasi Dioptra, arah kiblat Masjid Al-Hilal juga 

diukur menggunakan dua buah instrumen pengukuran arah kiblat yakni, Busur 

Derajat dan Qiblat Tracker. Hasil pengukuran menggunakan Busur Derajat pada 

hari Kamis 14 September 2023 M, pukul 13:02 WITA yang disesuaikan dengan 

hasil bayangan matahari dan data azimuth 298° melalui aplikasi Sun Compass. 

 

Gambar 4.7 

Data Azimuth Matahari melalui Aplikasi Sun Compass 298° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh hasil arah kiblat baru Masjid Al-

Hilal sebesar 292°, arah kiblat lama Masjid Al-Hilal sebesar 284°, dan selisih arah 

kiblat lama-baru sebesar -8° ke arah Utara.  

 

Gambar 4.7 

Hasil Pengukuran Masjid Al-Hilal menggunakan Busur Derajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

Selanjutnya, hasil pengukuran Masjid Al-Hilal menggunakan Qiblat 

Tracker pada hari Kamis 14 September 2023 M, pukul 13:02 WITA dengan data 

azimuth matahari 298° dari aplikasi Sun Compass diperoleh arah kiblat baru sebesar 

292°, sedangkan arah kiblat lama sebesar 284°. Berdasarkan hasil tersebut, maka 

diperoleh selisih antara arah kiblat lama dan baru sebesar -8° ke arah Utara. 
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Gambar 4.8 

Hasil Pengukuran Masjid Al-Hilal menggunakan Qiblat Tracker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

2. Akurasi Arah Kiblat Makam Raja-Raja Gowa 

Akurasi arah kiblat makam Raja Gowa dilaksanakan di Kompleks Makam 

Sultan Hasanuddin yang merupakan kompleks pemakaman dari beberapa Raja-

Raja Gowa, akan tetapi pengukuran hanya dilakukan pada makam Raja Gowa ke 

XVI yakni Sultan Hasanuddin dan Raja Gowa ke XIV yakni Sultan Alauddin 

menggunakan Qiblat Tracker pada hari Kamis 14 September 2023 M, pukul 13:02 

WITA dengan data azimuth matahari 298° dari aplikasi Sun Compass. 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa arah kiblat baru makam Sultan 

Hasanuddin sebesar 292° dengan arah kiblat lama menunjukkan arah 257° maka 
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diperoleh selisih sebesar -38° ke arah Utara, sedangkan arah kiblat baru makam 

Sultan Alauddin sebesar 292° dengan arah kiblat lama sebesar 250° maka diperoleh 

selisih sebesar -45° ke arah Utara. 

 

Gambar 4.9 

Hasil Pengukuran Makam Sultan Hasanuddin menggunakan Qiblat Tracker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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Gambar 4.10 

Hasil Pengukuran Makam Sultan Alauddin menggunakan Qiblat Tracker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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3. Pro-Kontra Arah Kiblat Masjid Tua Al-Hilal dan Makam Raja-Raja Gowa 

Masjid Tua Katangka merupakan salah satu masjid bersejarah di 

Kabupaten Gowa yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Baru-baru ini, 

tim survei melakukan pengkajian ulang terhadap orientasi arah kiblat masjid 

ini. Hasilnya ditemukan bahwa arah kiblat Masjid Tua Katangka saat ini 

menyimpang sekitar 8° dari arah sebenarnya menuju Ka'bah.  

Temuan ini menuai pro dan kontra di kalangan tokoh masyarakat dan 

tokoh  agama setempat. Pihak yang pro mendesak agar dilakukan 

pembenahan arah kiblat demi keabsahan ibadah jamaah. Sementara pihak 

yang kontra bersikukuh mempertahankan arah kiblat lama dengan alasan 

faktor sejarah dan agar menjaga tradisi leluhur yang sudah turun temurun. 

Pihak yang pro pembenahan berpendapat bahwa arah kiblat harus 

persis menghadap Ka'bah sesuai tuntunan syariat, apalagi untuk masjid 

sebesar ini. Menurut mereka, kekhilafan 8° cukup signifikan dan berpotensi 

merusak keabsahan ibadah jamaah. 

Sementara pihak yang kontra berdalih bahwa Masjid Tua Katangka 

sudah berdiri ratusan tahun dengan orientasi mihrab seperti sekarang, jadi 

tidak perlu dan tidak pantas untuk diubah. Mereka khawatir perubahan akan 

merusak nilai historis dan mengganggu tradisi nenek moyang yang 

diwariskan hingga kini. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim survei menunjukkan bahwa 

arah kiblat Masjid tua Katangka saat ini mengalami sedikit penyimpangan 

dari arah yang sebenarnya. Berdasarkan perhitungan astronomi dan observasi 

lapangan, didapati bahwa arah kiblat saat ini menyimpang sekitar 5 derajat ke 

arah barat dari arah kiblat yang seharusnya. 
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Terdapat pro dan kontra di kalangan warga dan tokoh agama setempat 

terkait hasil temuan ini. Pihak yang pro terhadap pembenahan arah kiblat 

masjid menyatakan bahwa arah kiblat harus benar-benar menghadap Ka'bah 

sebagaimana digariskan dalam syariat Islam. Menurut mereka, 

penyimpangan sekecil apapun tetap harus dibenahi agar shalat jamaah lebih 

khusyuk dan sah menurut tata cara Islam. Mereka mendesak agar masjid 

segera melakukan pembenahan orientasi mihrab dan sajadah sesuai hasil 

rukyat hilal terbaru. 

Sementara itu, pihak yang kontra beralasan bahwa masjid tersebut 

telah berdiri puluhan tahun dan arah kiblatnya selama ini tidak pernah 

dipersoalkan. Pihak ini khawatir pembenahan arah kiblat justru akan 

menimbulkan keresahan dan memerlukan biaya besar. Mereka juga 

meragukan hasil survey tim dan lebih memegang prinsip "tradisi" daripada 

"modernisasi" dalam menentukan arah kiblat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Masjid Tua Al-Hilal Katangka dibangun sekitar awal abad ke XVII / 1603 

M dan Masjid ini dibangun di masa pemerintahan Sultan Alauddin (Raja 

ke XIV). Pada abad ke- 19 Masjid Katangka diberi nama Masjid Tua Al-

Hilal Katangka semasa H. Abd. Latief Yusuf menjabat sebagai ketua 

pengurus masjid. Adapun Renovasi masjid ini dari awal hingga sekarang 

berkisar tujuh kali mengalami proses renovasi pada awal tahun 1816 

hingga tahun 2006 di masa H. George Faisal, Lc. Menariknya sebagai 

Masjid pertama di Sulawesi Selatan, pada tahu  1992 masjid ini terdaftar 

sebagai benda cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang No. 5 Tahun 

1992. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim survei menunjukkan bahwa arah 

kiblat Masjid tua Katangka saat ini mengalami sedikit penyimpangan dari 

arah yang sebenarnya. Berdasarkan perhitungan astronomi dan observasi 

lapangan, didapati bahwa arah kiblat saat ini menyimpang sekitar 5 derajat 

ke arah barat dari arah kiblat yang seharusnya. Terdapat pro dan kontra di 

kalangan warga dan tokoh agama setempat terkait hasil temuan ini. Pihak 

yang pro terhadap pembenahan arah kiblat masjid menyatakan bahwa arah 

kiblat harus benar-benar menghadap Ka'bah sebagaimana digariskan 

dalam syariat Islam. Menurut mereka, penyimpangan sekecil apapun tetap 

harus dibenahi agar shalat jamaah lebih khusyuk dan sah menurut tata cara 

Islam. Mereka mendesak agar masjid segera melakukan pembenahan 

orientasi mihrab dan sajadah sesuai hasil rukyat hilal terbaru. 

B. Implikasi 

Diharapkan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini 

Kementerian Agama Kab. Gowa untuk dapat meluruskan arah kiblat dengan 

melakukan sosialisasi terkait dengan metode penentuan arah kiblat kepada 

masyarakat Kab. Gowa agar sesuai dengan Sains dan hukum Islam. Meluruskan 

arah kiblat merupakan tugas dan tanggungjawab bersama sebagai umat Islam dan 
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pihak yang berwenang atau Ulil Amri memiliki tupoksi dalam kalibrasi dan 

verifikasi arah kiblat masjid dan makam. 
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