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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

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

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

b 

 

be 

 ت 

 

ta 

 

t 

 

te 

 ث 

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

jim j 

 

je 

 ح 

 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

ra 

 

r 

 

er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 

 

sin 

 

s 

 

es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

gain 

 

g 

 

ge 

 ف 

 

fa 

 

f 

 

ef 

 ق 

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 ك 

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 ل 

 

lam 

 

l 

 

el 

 م 

 

mim 

 

m 

 

em 

 ن 

 

nun 

 

n 

 

en 

 و 

 

wau 

 

w 

 

we 

 هـ 

 

ha 

 

h 

 

ha 

 ء 

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 ى 

 

ya 

 

y 

 

ye 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
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tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اِ 

 
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ىْ  َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

وْ  َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

يْفَ  
 
 kaifa : ك

وْلَ  
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 ... َ ا | ... َ ى
fatḥah dan alif atau 
yā’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

ِـى  kasrah dan yā’ ī ـــــ
i dan garis di 

atas 

و ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

 
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمَ 

 qīla : قِيْلَ  

 
ُ
 yamūtu : يَمُوْت

4. Tā’ marbūṭah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

 
ُ
ة
َ
الِ  ُ رَوْض

َ
ف
ْ
ط
َ
الأ  : rauḍah al-aṭfāl 

 
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
 
  ُا

ُ
ة
 
اضِل

َ
ف
ْ
ل
 
ا  : al-madīnah al-fāḍilah 

 
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
ل
 
 al-ḥikmah : ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

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

Contoh: 

 
 
نا  rabbanā : رَبَّ

 
 
يْنا جَّ

َ
 najjainā : ن

حَق  
ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

مَ  عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و  
ُ
 aduwwun‘ : عَد
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال

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

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

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

 
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

 
ُ
د
َ
بِلا
ْ
ل
 
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

 
َ
مُرُوْن

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

 
ُ
وْع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ء   ْ ي
َ  syai’un : ش 

 
ُ
مِرْت

 
 umirtu : أ
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

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

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

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالل) 

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

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

huruf hamzah. Contoh: 

اللِ  دِيْنُ   dīnullāh   ِبِالل billāh   

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ 
ُ
ْ  ه ي ِ

اللِ  رَحْمَةِ  ف    = hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

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

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

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

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
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didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

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

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

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

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

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 
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QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK 

NAMA  : MUH. ARDIANSYAH 

NIM   : 10900120070 

JUDUL : PENGARUH PERGERAKAN LEMPENG BUMI TERHADAP 

PERUBAHAN ARAH KIBLAT 

 Skripsi ini menghadirkan dua item rumusan masalah yaitu : pertama, 
Bagaimana pengaruh pergerakan lempeng bumi terhadap perubahan arah 
kiblat? Kedua, Bagaimana sejarah pergerakan lempeng bumi dengan posisi 
arah kiblat makkah? 

Jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan 
dengan memaparkan secara normative, sistematif, dan teratur.  Penulis secara 
khusus menggunakan metode syar’I yang bersumber langsung dari Al-Qur’an 
dan hadis dengan melakukan penafsiran dan metode geologi yang berkaitan 
dengan bumi. Sumber data yang diambil melalui Library Research 
mengumpulkan data melalui buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu 
dengan mengutip menggunakan analisis data yaitu reduksi data dan mengkaji 
data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lempengan-lempengan bumi 
bergerak secara terus-menerus. Pergerakan tersebut dapat dirasakan saat 
terjadinya gempa bumi, rata-rata gerakan bagian dari lempengan-lempengan 
bumi tersebut dapat dideteksi yaitu 1 mm/tahun. Posisi lempengan bumi 
mengitari lempengan Arab. Mekah sendiri terletak di tengah lempengan Arab. 
Dikarenakan segala sesuatu menghadap ke arah Makkah, sedangkan titik 
pusat kota Makkah adalah Ka'bah, maka dapat menyimpulkan bahwa Ka'bah 
merupakan pusat bumi. Pergerakan lempeng bumi pada kenyataannya telah 
merubah nilai koordinat lintang dan bujur tempat, adanya perubahan lintang 
dan bujur tempat di wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 10 tahun tersebut 
tidak mempengaruhi arah kiblat secara signifikan. Selisihnya yakni, hanya 
pada satuan detik saja.  

Implikasi Penelitian ini dapat dinarasikan bahwa pergerakan 
lempengan bumi dapat merubah arah kiblat suatu masjid sehingga perlunya 
sosialiasi yang dilakukan oleh Kementrian Agama yang didukung oleh para 
pakar di bidang ilmu falak serta unsur-unsur dari berbagai kelompok 
masyarakat Islam yang ada sehingga masyarakat dapat menambah 
wawasannya terkait dengan pergerakan lempeng bumi, dan dampaknya 
terhadap kemelencengan arah kiblat  yang mana arah kiblat sejati ummat 
Islam adalah mekah dan mekah berada pada posisi lempeng arab. Yang 
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dijadikan patokan sahnya arah kiblat suatu masjid yaitu mengarah ke mekah 
atau arah barat laut khusus daerah Sulawesi selatan. 

Kata Kunci : Lempeng Bumi, Arah Kiblat, Gempa Bumi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga 

lempeng, Lempeng merupakan bagian materi penyusun bumi yang paling atas. 

Lempeng tektonik aktif yang terletak di Indonesia yaitu Lempeng Eurasia, 

Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik yang tetap bergerak satu sama 

lainnya. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai daerah tektonik aktif 

dengan tingkat seismisitas atau kegempaan yang tinggi. Lokasi tekonik aktif di 

Indonesia secara sepintas sudah dapat dipastkan berada di perbatasan 

lempeng tektonik. Namun efeknya bisa dirasakan pada jarak tertentu 

tergantung pada peluruhan energi dan geologi setempat. Gempa bumi tektonik 

terjadi akibat pergeseran letak kulit bumi atau pergerakan aktif lempeng-

lempeng bumi yang saling bergesekan dan bertumbukan satu sama lain. 

Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran 

lempeng-lempeng tektonik yang ada pada kerak bumi (lithosphere) secara 

mendadak yang mpunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang 

mempunyai sangat besar. Kulit bumi merupakan lempeng-lempeng tektonik 

yang terapung di atas media cair kental. Lempeng-lempeng itu bergerak satu 

terhadap yang lainnya. Ada yang saling mendekat dan ada pula yang saling 

menjauh. Di dunia ini terdapat 8 (delapan) lempeng utama, yaitu lempeng 

Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Antartika, lempeng 

Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Nazca, dan lempeng 

Afrika.1 

Peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 

05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala 

                                                             
1Yanita Safitri, Bahtiar, A. Didik, Analisis Pergeseran Lempeng Bumi Yang Meningkatkan Potensi 

Terjadinya Gempa Bumi Di Pulau Lombok,  Vol. 3 No.2 Tahun 2018, h. 140. 
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Richter, United States Geological Survey melaporkan 6,2 pada skala Richter. 

Pusat gempa berada pada 10,33 Lintang Selatan-110,62" Bujur pada 

kedalaman 35 kilometer atau 253 kilometer tenggara Wonosari, ibukota 

Kabupaten Gunungkidul, DIY. Gempa ini disebabkan oleh penunjaman 

lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Setelah terjadinya 

pergeseran lempeng bumi, maka titik-titik koordinat baik dari lintang maupun 

bujur akan mengalami perubahan. Seperti halnya Ahmad Dahlan mempelopori 

peru- bahan arah kiblat di Yogyakarta timbullah reaksi keras dari masyarakat. 

Menurut perhitungan ilmu falak yang dikuasainya, bahwa arah kiblat yang 

benar di Yogyakarta itu adalah menghadap ke barat laut dan bukan ke barat.2 

Besar kecilnya perubahan lintang dan bujur tersebut tergantung seberapa 

besar kekuatan gempa yang ditimbulkan oleh penghunjaman dua lempeng 

bumi yang berbeda. Dampak dari peristiwa gempa bumi dapat berupa rekahan 

tanah, getaran tanah, kebakaran, perubahan  aliran air, tsunami dan bisa juga 

perubahan arah kiblat. 

Perubahan arah kiblat misalnya, bisa saja terjadi karena perubahan 

titik koordinat lintang dan bujur yang diakibatkan oleh bergesernya lempeng 

bumi baik itu yang menimbulkan gempa dengan kekuatan besar yang bisa 

dirasakan maupun gempa yang berkekuatan kecil yang hampir tidak bisa 

dirasakan. 3  Dan tentunya pergerseran lempeng bumi yang mengakibatkan 

gempa yang besar akan lebih signifikan merubah koordinat suatu tempat dari 

pada pergeseran lempeng bumi yang menimbulkan gempa kecil yang hampir 

tidak dapat dirasakan. 4  Ini menjadi sebuah problematika jika arah kiblat 

tersebut tidak dihitung kembali dengan hasil titik koordinat yang baru. 

Berbicara tentang kiblat kita tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan 

seputar Ka’bah. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dilihat dari 

                                                             
2Maskufa, Ilmu Falak, (Cet I; Jakarta: Gaung Persada, 2010), h. 123-124 
3Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 5 
4Supartoyo, Hilman Suwargana, Arnan Karim, Dampak Gempa Bumi Di Sulawesi Barat 

Dan Upaya Mitigasi,  Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, h. 108. 
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segi bahasa, kata ka’bah berasal dari bahasa arab (ka’bah). Menurut Ibnu 

Manzur, Ka’bah adalah bangunan yang berbentuk persegi empat atau 

mengahampiri kubus (Muka’ab) yang terletak di kota Mekkah. Ka‘bah disebut 

demikian karena bangunannya menonjol, keluar dari batas datar atau 

bangunan yang meninggi 

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari Bahasa Arab, yaitu قبيلة salah 

satu bentuk masdar (derivasi dari قبلة ,يقبل قبل yang berarti menghadap5. Tidak 

ada perselisihan di kalangan umat Islam, bahwa menghadap kiblat adalah 

syarat sahnya shalat, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 

144 : 

ىٰ 
َ
رْض

َ
 ت
ً
ة
 
 قِبْل

َ
ك
َّ
يَن
ِّ
وَل
ُ
ن
 
ل
َ
ءِ ۖ ف

ٓ
مَا ِ ٱلسَّ

 ف 
َ
بَ وَجْهِك

ُّ
ل
َ
ق
َ
رَىٰ ت

َ
 ن
ْ
د
َ
حَرَامِ ۚ ق

ْ
مَسْجِدِ ٱل

ْ
رَ ٱل

ْ
ط
َ
 ش

َ
وَلِّ وَجْهَك

َ
هَا ۚ ف

 وَ 
ْ
 ٱل
۟
وا
ُ
وت
 
ذِينَ أ

ه
 ٱل
َّ
 ۗۥ وَإِن رَهُ

ْ
ط
َ
مْ ش

 
ك
َ
 وُجُوه

۟
وا
ُّ
وَل
َ
مْ ف

ُ
نت
 
 مَا ك

ُ
هِمْۗ  حَيْث بــِّ حَق  مِن رَّ

ْ
 ٱل
ُ
ه
َّ
ن
 
 أ
َ
مُون

 
يَعْل

 
ــٰـبَ ل

َ
كِت

 
َ
ون

 
ا يَعْمَل ــٰـفِلٍ عَمَّ

َ
ُ بِغ

ه
 وَمَا ٱللَّ

Terjemahnya: 

"Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke 

langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. 

Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Di mana pun kamu 

sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-

orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat 

ke Masjidil haram) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak 

lengah terhadap apa yang mereka kerjakan” QS. Al-Baqarah/2:1446 

Bagi orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram, suruhan itu 

tidak ada lagi masalah. Namun bagi orang-orang yang jauh dari Makkah, 

perintah ini menimbulkan masalah yang kadang-kadang menjadi 

pertentangan. Ada yang berpendapat hanya wajib menghadap jihahnya 

                                                             
5Muh. Rasywan Syarif, ILMU FALAK: Integrasi agama dan sains (Cet I; Gowa: Alauddin 

University Press, 2020), h. 62 
6Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya, h. 22 



4 
 

 
 

(Azimuth/arahnya saja, walaupun pada hakikat-nya jauh dari arah 

sebenarnya, namun ada pula yang berpendapat bahwa kita wajib berusaha 

menghadap ke arah yang maksimal mendekati arah sebenarnya. 

Ketika terjadi pergeseran lempeng bumi dengan titik koordinat 

lintang dan bujur berubah, maka perhitungan dan penentuan arah kiblat harus 

dengan melihat titik koordinat lintang dan bujur yang baru. Jadi sangatlah jelas 

bahwa “akurasi” menjadi persoalan yang sangat penting dalam menentukan 

arah kiblat.7 Berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadits yang menjadi dalil 

kewajiban menghadap kiblat di dalam shalat, maka bagi orang yang berada di 

dekat Ka'bah tidak sah shalatnya kecuali menghadap wujud Ka'bah ('ain al-

Ka'bah), dan bagi mereka yang berada jauh dari Ka'bah, maka wajib baginya 

berijtihad untuk menghadap ke arah kiblat. 

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, penulis 

bermaksud melakukan penelitian mengenai pengaruh pergeseran lempeng 

bumi terhadap arah kiblat agar nantinya dapat diketahui bahwa apakah 

fenomena tersebut memang berpengaruh atau tidak dalam kemelencengan 

arah kiblat. Sehingga penulis mengangkat judul Pengaruh Pergerakan 

Lempeng Bumi Terhadap Perubahan Arah Kiblat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat 

mengemukakan pokok masalah bagaimana pengaruh pergerakan lempeng 

bumi terhadap penentuan arah kiblat yang terdiri dari beberapa sub bab 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh pergerakan lempeng bumi terhadap perubahan 

arah kiblat? 

                                                             
7Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 7 
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2. Bagaimana sejarah pergerakan lempeng bumi dengan posisi arah kiblat 

Makkah? 

C. Pengertian Judul 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian mempermudah peneliti dalam melakukan 

penelitian, karena dibutuhkan gambaran yang jelas tetang Batasan dan 

ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pergerakan 

Lempeng Bumi Terhadap Kemelencengan Arah Kiblat”. Maka penelitian 

ini di fokuskan pada pengaruh pergerakan lempeng bumi, dan arah kiblat. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus memperjelas fokus penelitian agar para pembaca 

tidak keliru dalam memahaminya. Deskripsi fokus pada penelitian ini 

yaitu: 

a. Lempeng Bumi 

Lempeng bumi adalah lapisan luar bumi yang terdiri dari potongan-

potongan besar yang bergerak 

b. Arah Kiblat 

Arah kiblat adalah arah menuju ka’bah (Makkah) lewat jalur terdekat 

yang mana setiap muslim dalam mengerjakah salat harus menghadap ke 

arah tersebut. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka bertujuan untuk mempelajari dan mendalami 

penelitian atau tulisan ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi atau 

hubungan dengan penelitian ini, yang kedepannya dalam  penyusunan 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan (referensi), serta 

menghindari adanya kesamaan secara menyeluruh dengan karya sebelumnya, 

sehingga terhindar dari tindakan penjiplakan  karya milik orang lain atau 

penelitian sebelumnya, kajian pustaka juga dimaksudkan untuk melihat suatu 

teori atau penelitian dari berbagai sudut pandang.  Adapun buku, jurnal, dan 
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skripsi yang dianggap relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ahmad Wahidi, Evi Dahliyan Nuroini8, dalam bukunya yang berjudul 

“Arah kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi Perspektif Syariah dan Ilmiah” 

tahun 2014. Dalam buku ini membahas tentang permasalahan yang terjadi 

ketika terjadinya pergeseran lempeng bumi merubah titik koordinat lintang 

dan maupun bujur tempat, yang dapat menyebabkan perubahan terhadap 

arah kiblat. 

Muhaammad Ma’rufin Sudibyo9, dalam bukunya yang berjudul “Sang 

Nabi Pun Berputar” tahun 2011. Dalam buku ini membahas tentang bahwa 

gempa bumi tidak mengubah arah kiblat, penulis buku melakukan pengujian 

apakah pergeseran lempeng bumi akibat gempa bumi tektonik bisa membuat 

arah kiblat bergeser. 

Yanita Safitri, Bahtiar, A. Didik 10 , dalam jurnalnya yang berjudul 

“Analisis Pergeseran Lempeng Bumi Yang Meningkatkan Potensi Terjadinya 

Gempa Bumi Di Pulau Lombok” tahun 2018. Dalam jurnalnya membahas 

tentang pergerakan lempeng bumi tidak secara langsung dipengaruhi oleh 

rotasi bumi pad sumbunya, gerak relatif dari lempeng sesuai dengan proses 

pembalikan medan magnet yang membuktikan adanya perubahan evolusi 

bumi di daerah Mid-Oceanic Ridge.  

Seiya Uyeda 11 , dalam artikelnya yang berjudul “Pergeseran Benua, 

Dasar Laut, Dan Tektonik Lempeng/Bulu-Bulu” tahun 2002. Dalam artikelnya 

membahas tentang para ilmuwan fisika yang mengemukakan bahwa lempeng 

tektonik iyalah permukaan bumi yg terbagi menjadi sepuluh blok atau lebih 

                                                             
8Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014) 
9Muhaammad Ma’rufin Sudibyo, Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara 

Pengukurannya), (Cet; I, Solo: Tinta Medina, 2011) 
10 Yanita Safitri, Bahtiar, A. Didik, Analisis Pergeseran Lempeng Bumi Yang 

Meningkatkan Potensi Terjadinya Gempa Bumi Di Pulau Lombok, Jurnal Fisika dan Pendidikan 
Fisika Vol. 3 No.2 Tahun 2018, h. 141 

11Seiya Uyeda, Pergeseran benua, dasar laut, tektonik lempeng/bulu-bulu, Vol. 81 No. 
1 Tahun 2002, h. 51-67 
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yang bergerak dalam gerakan horizontal skala besar dengan sedikti deformasi 

serta para ilmuwan mengatakan jika lempeng bergerak tanpa deformasi maka 

geraknya dapat dijelaskan dengan rotasi mengelilingi kutub yang disebut 

dengan kutub  Euler. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Penulis skripsi menggunakan beberapa metode untuk memperoleh 

data sebagai pendekatan ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan “Library 

Research” dengan memaparkan secara normatif, sistematif, teratur. Dan 

akurat pada objek yang menjadi fokus permasalahan. Penelitian kualitatif 

menekankan penggunaan logika ilmiah untuk menganalisis proses 

penalaran  deduktif dan induktif secara analisis dinamis hubungan antara 

fenomena yang diamati. Penelitian ini juga menggunakan literatur 

meliputi buku-buku, jurnal, skripsi, dan laporan hasil penelitian 

sebelumnya.12 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendeketan Syar’i 

Penelitian ini banyak mengkaji mengenai Arah Kiblat dalam perspektif 

Al-Qur’an dan hadis serta tafsir. 

b. Pendekatan geologi 

Pendekatan ini digunakan sebagai alat bantu dalam mengkaji secara 

mendalam mengenai objek penelitian, sehingga  pendekatan geologi sangat 

dibutuhkan untuk melengkapi penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan 

objek penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang komprehensif.13 

 

                                                             
12Khatibah, Penelitian Kepustakaan, Vol. 05 No. 1 Tahun 2011, h. 36 
13Djauhari Noor, Geologi Lingkungan (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2014) 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam  penelitian ini adalah sumber data yang 

menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, yakni Buku Arah Kiblat dan 

Pergeseran Lempeng Bumi (Perspektif Syar’iyah dan Ilmiah) karya Ahmad 

Wahidi dan Evi Dahliyatin Nuroini, Buku Sang Naga Pun Berputar karya 

Muhaammad Ma’rufin Sudibyo, Jurnal Analisis Pergeseran Lempeng Bumi 

Yang Meningkatkan Potensi Terjadinya Gempa Bumi Di Pulau Lombok karya 

Yanita Safitri, Bahtiar, A. Didik, Artikel Pergeseran Benua, Dasar Laut, Dan 

Tektonik Lempeng/Bulu-Bulu karya Seiya Ueda. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang 

menjadi penunjang dalam penelitian ini yaitu tulisan ilmiah berupa buku, 

jurnal, dan tulisan lain yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini.14 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi 

dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data-data dan informasi 

pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama sumber 

utama sebagai data primer, disamping data sekunder yang berkaitan 

dengan penelitian. Dalam penelitian  ini  penulis melakukan studi 

dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukakan dari berbagai 

macam sumber, seperti dokumen yang ada pada informasi dalam bentuk 

peninggalan karya fikih, jurnal, buku, makalah dan lain-lain.15 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data, peneliti membuat pernyataan 

teoritis umum dengan memusatkan perhatian dalam deskripsi rinci 

                                                             
14 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Cet II; Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2008), h. 10 
15Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 308 
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tentang sifat atau karakteristik data yang dikumpulkan untuk melakukan 

analisis data deskriptif. Itu memiliki tahap-tahap berikut ini: 

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

perlu membaca dan mengoreksi kembali data atau informasi yang di 

kumpulkan dalam buku catatan, daftar pertanyaan atau pedoman 

wawancara lagi. Masih ada beberapa kesalahan atau ketidakpastian. 

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

dengan sangat baik, dengan itu agar dapat mempermudahkan pembaca dan 

menarik isinya.16 

 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pengaruh pergerakan lempeng bumi terhadap 

kemelencengan arah kiblat. 

b. Untuk mendeteksi seberapa besar signifikansi aktivitas pergeseran 

lempeng bumi yang kemudian menimbulkan gempa hingga berpengaruh 

terhadap arah kiblat. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Menambah wawasan terkait dengan pergerakan lempeng bumi dan 

kaitannya dengan Ilmu Falak 

b. Sebagai sarana informasi apabila terjadi perubahan akibat pergeseran 

lempeng bumi   

                                                             
16 Rizaldy Fatha Pringgar, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul 

Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa, Vol. 5 No. 1 Tahun 2020, 
h. 319-320 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM ARAH KIBLAT 

 

A. Pengertian Arah Kiblat 

Persoalan tentang arah kiblat tidak lain adalah persoalan azimuth, 

yaitu jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit atau 

melalui suatu tempat diukur sepanjang lingkaran horizon menurut arah 

perputaran jarum jam. Menghadap kiblat adalah syarat sahnya shalat, 

sehingga tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat, kecuali shalat khauf, shalat 

sunat di atas kendaraan atau perahu, yang diperkenankan menghadap ke arah 

mana saja kendaraan itu menghadap.1 

Arah dalam bahasa Arab disebut jihah atau syathrah dan kadang-

kadang disebut juga qiblah yang berasal dari kata qabala yaqbulu yang artinya 

menghadap.2  Kiblat juga diartikan juga dengan arah ke Ka'bah di Makkah, 

sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan azimuth, dengan demikian dari 

segi bahasa kiblat berarti menghadap ke Ka'bah ketika salat. 

Kiblat adalah Ka’bah di Makkah, Arab Saudi. Setelah hijrah ke 

Madinah, Nabi saw menetapkan Yarussalem sebagai kiblat, namun kemudian 

arah kiblat dialihkan ke Makkah. Sebagaimana perintah Allah swt yang 

tercantum dalam QS. al-Baqarah/2: 144: 
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ْ
ل

افِلٍ عَمَّ 
َ
ُ بِغ

ه
 وَمَا اللَّ

َ
وْن

 
ا يَعْمَل  

                                                             
1Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 11. 
2Nurul  Wakia, Sabriadi HR, MERETAS PROBLEMATIKA  ARAH KIBLAT TERKAIT SALAT 

DI ATAS KENDARAAN, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020, h. 208.  
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Terjemahnya: 

“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke 

langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. 

Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Di mana pun kamu 

sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-

orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat 

ke Masjidil haram) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak 

lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”3 

Ayat ini menjelaskan sebelum arah kiblat dipindahkan kembali ke 

Kakbah, Nabi sering menengadahkan wajahnya ke arah langit. Nabi sangat 

berharap agar Allah segera memindahkan kiblat dari Baitulmakdis ke Kakbah, 

maka turunlah ayat ini. Kami melihat wajahmu, wahai Nabi Muhammad, sering 

menengadah ke langit. Kami Maha Mengerti tentang keinginanmu, oleh karena 

itu akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka 

hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau 

berada, wahai pengikut Nabi Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. 

Dengan pemindahan ini, Baitulmakdis sudah tidak lagi menjadi kiblat salat 

yang sah. Orang Yahudi dan Nasrani tahu benar akan hal ini. Dan 

sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab Taurat dan Injil tahu bahwa 

pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Hal itu mereka 

ketahui dari kitab-kitab suci mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang 

mereka kerjakan. Allah pasti akan mencatat semua langkah perbuatan mereka 

yang melawan ketentuan-Nya. 

Arah Kiblat juga digunakan dalam penguburan dan pemotongan 

hewan kurban. Dalam sebuah masjid, kiblat ditandai dengan mihrab, yakni 

bagian interior masjid kearah makkah. 4  Menurut Abdul Aziz Dahlan arah 

                                                             
3Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya, Jakarta; Lajnah 

Pentashihah Mushaf Al-Qur’an-Badan Litbandan Diklat Kemenag RI Tahun 2019 h. 22. 
4Ensiklopedia Islam 3, (Jakarta: Intermasa), h. 124. 
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kiblat sebagai bangunan ka’bah atau arah yang dituju kaum Muslimin dalam 

melaksanakan sebagaian ibadah. 

Menurut Harun Nasution kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu 

salat. Sementara Mochtar Effendi mengartikan kiblat sebagai arah shalat, arah 

ka’bah di kota Makkah.5 

Ummat Islam telah bersepakat bahwa menghadap ke kiblat dalam 

shalat merupakan syarat sahnya shalat6, sebagaimana dalil-dalil syar'i yang 

ada. Bagi orang-orang di kota Makah dan sekitarnya suruhan demikian ini 

tidak menjadi persoalan, karena dengan mudah mereka dapat melaksanakan 

suruhan ini karena  sangat mudah untuk menghadapkan diri ke arah kiblat 

karena dapat melihat wujud bangunan ka’bah secara langsung7 . Namun bagi 

orang-orang yang jauh dari Makah tentunya timbul permasahan tersendiri, 

terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap 

arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, ataukah harus menghadap ke arah 

yang sedekat mungkin dengn posisi ka'bah yang sebenarnya.8 

Beberapa definisi mengenai arah kiblat, maka dapat disimpulkan 

bahwa arah kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah yang wajib dituju oleh 

umat Muslim dalam mengerjakan salat dan melaksanakan ibadah lainnya yang 

letaknya berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Bagi mereka yang berada di 

dekat Ka'bah tidak sah salatnya jika tidak menghadap ke wujud Ka'bah, 

sedangkan bagi mereka yang jauh dari Ka'bah, maka mereka wajib berijtihad 

untuk menghadap ke arah atau jurusan kiblat yakni kota Makkah. 

                                                             
5Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 13 
6Rahma Amir, Muh. Taufik Amin, KALIBRASI ARAH KIBAT MASJID DI KECAMATAN 

MAKASSAR KOTA MAKASSAR, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020, h. 237 
7Agung Laksana, Muh. Rasywan Syarif, TELAAH MATEMATIS VARIASI LEBAR ARAH 

KIBLAT DI WILAYAH INDONESIA, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022, h. 19. 
8Alimuddin, Dasar-Dasar Ilmu Falak: Kajian Astronomi Waktu Shalat & Arah Kiblat, 

(Cet; I, Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 95. 
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B. Sejarah Arah Kiblat 

Ka’bah dan kiblat berkaitan erat dalam fikih Islam terutama dalam 

penerapan salat. Meski demikian, sejarah bangunan itu ternyata bisa mundur 

sangat jauh hingga kedatangan manusia pertama di bumi yaitu Nabi Adam 

saw. Oleh karena itu, perjalanan sejarah keduanya perlu didalami lebih lanjut. 

Seperti yang diutarakan oleh Cipto perjalanan sejarah perkembangan Hukum 

Islam tidak bisa melepaskan dari situasi yang melingkupi dalam sejarah. 

1. Ka’bah pada masa Pra-Islam 

Azhari menjelaskan Kakbah menurut bahasa adalah bait al-Harām  

di Mekkah, al-Ghurfah (kamar), kullu baitin murabba’in (setiap bangunan 

yang berbentuk persegi empat).  Nama lainnya adalah Bait Allāh,  Bait al-

‘Atīq  atau rumah tua yang di bangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan 

puteranya Ismail atas perintah Allah SWT.9 

Penelusuran yang dilakukan oleh kaum mufassirin dan 

lainnyamengatakan tidak ditemukan teks yang menyebutkan siapa 

pendiri pertama dari Kakbah itu. Qur’an hanya menyebutkan bahwa 

Ka’bah adalah rumah pertama yang diperuntukkan bagi manusia untuk 

beribadah kepada Allah seperti yang telah disebutkan dalam QS. Ali 

Imran/3:96. hal ini dikarenakan Nabi Ibrahim As bersama putranya Nabi 

Ismail hanya membangun kembali atau meninggikan dasar-dasar 

Baitullah. 

Menurut Yaqut Al-Hamami menyatakan bahwa bangunan Kakbah 

berada di lokasi kemah Nabi Adam As setelah diturunkan Allah SWT dari 

surga ke bumi. Nabi kemudian dianggap sebagai peletak dasar bangunan 

Kakbah di bumi. Kemudian setelah Nabi Adam wafat, bangunan tersebut 

                                                             
9Mutmainnah, Kiblat dan Ka’bah dalam sejarah perkembangan fikih, Vol. 7 No. 1 Tahun 

2017, h. 4. 
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di angkat kelangit dan lokasi itu dari masa ke masa di agungkan dan 

disucikan oleh para Nabi. 

Pada di zaman Nabi Nuh as, Kakbah ini pernah tenggelam dan 

runtuh bangunannya hingga datang masa Nabi Ibrahim as bersama anak 

dan istrinya ke lembah gersang tanpa air yang ternyata di situlah pondasi 

Kakbah dan bangunannya pernah berdiri. Lalu Allah swt memerintahkan 

keduanya untuk mendirikan kembali Kakbah di atas bekas pondasinya. 

Dalam sejarahnya pada pembangunan Kakbah itu, Nabi Ismail As 

menerima hajar aswad (batu hitam) dari malaikat Jibril di Jabal Qubais, 

lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Meski demikian, The 

Encyclopedia of Religion menilainya tidak berwarna hitam, 

melainkanmerah kecoklatan (gelap). 

Sejarahnya pada pembangunan Ka’bah itu, Nabi Ismail As 

menerima hajar aswad (batu hitam) dari malaikat Jibril di Jabal Qubais, 

lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Meski demikian, The 

Encyclopedia of Religion menilainya tidak berwarna  hitam,  melainkan 

merah kecoklatan (gelap). 

Hajar Aswad ini merupakan batu sakral oleh umat Islam. Mereka 

mencium atau menyentuh  saat  melakukan tawaf karena nabi Muhammad 

SAW juga melakukan hal tersebut. Pensakralan tersebut bukan 

dimaksudkan untuk menyembahnya, tetapi selaras dengan tujuan ibadah 

kepada Allah SWT. meski tidak diwajibkan, tetapi mengikuti sirah Nabi 

menjadi keutamaan dalam hal ini.10 

Ketika itu Ka’bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. 

Orang pertama yang membuat daun pintu Kakbah dan menutupinya 

dengan kain adalah raja Tubba’ dari dinasti Himyar (pra Islam) di 

Najran(daerah Yaman). Setelah Nabi Ismail wafat, pemeliharaan 

Kakbahdipegang oleh keturunannya, lalu Bani Jurhum, lalu bani Khuza’ah 

                                                             
10Susiknan Azhari, Ilmu Falak (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 41. 
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yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan 

Kakbah dipegang oleh pemuka kabilah Quraisy yang merupakan generasi 

penerus keturunan Nabi Ismail. 

Menjelang kedatangan Islam, Ka’bah dipelihara oleh Abdul 

Mutallib, kakek Nabi Muhammad saw. Ia menghiasi pintunya dengan emas 

yang ditemukan ketika menggali Sumur zam-zam. Kakbah di masa ini, 

sebagaimana halnya dengan sebelumnya, menarik perhatian banyak 

orang. Abrahah, gubernur Najran, saat itu merupakan daerah bagian 

kerajaaan Habasyah (sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk 

Najran, yaitu bani Abdul Madan bin Ad- Dayyān Al-Hārisi yang beragama 

nasrani beraliran Jacobi (salah satu sekte agama Kristen di Timur Tengah) 

untuk membangun tempat peribadatan gereja seperti bentuk Kakbah di 

Makkah untuk menyainginya. Bangunan itu di sebut bī‘ah, dan dikenal 

sebagai Kakbah Najran. Kakbah ini diagungkan oleh penduduk Najran dan 

dipelihara oleh para uskup.11 

Upaya penghancuran juga pernah terjadi. Raja Abrahah bermaksud 

untuk menghancurkan Ka’bah di Makkah dengan pasukan gajah, namun 

upaya itu gagal. Pasukannya lebih dahulu dihancurkan oleh tentara 

burung yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang berapi 

sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Kejadian itu 

dijelaskan dalam Qur’an pada surah Al-Fīl. 

Ketika sampai pada tahap peletakkan Hajar Aswad mereka 

berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya, kemudian pilihan 

mereka jatuh ke tangan salah satu warga yang dikenal sebagai al-Āmin 

(yang jujur atau terpercaya) yaitu Muhammad bin Abdullah sebelum 

menjadi  Rasulullah  saw.  

Setelah penaklukan kota Makkah (Fathal- Makkah), pemeliharaan 

Kakbah dipegang oleh kaum muslimin. Dan berhala-berhala sebagai 

                                                             
11Susiknan Azhari, Ilmu Falak (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 41. 
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lambing kemusyrikan yang terdapat disekitarnya pun dihancurkan oleh 

kaum muslimin. Keutamaannya pun nyata dengan adanya wahyu perintah 

salat menghadap Kakbah. Awalnya kewajiban dilaksanakan sesuai arah 

Baitul Makdis di Palestina. Hal ini dilakukan berhubungan kedudukannya 

masih dianggap yang paling istimewa  bagi semua agama samawai dan  

Kakbah masih  dikotori  oleh  beratus-ratus berhala yang mengelilinginya.  

 Ketika umat berhijrah ke Madinah, maka menghadap ke dua 

tempat yang berlawanan arah menjadi mustahil. Dan Rasulullah saw 

sering menengadahkan wajahnya ke langit berharap turunnya wahyu 

untuk menghadapkan salat ke Kakbah. Demikianlah Rasulullah pernah 

menghadap kiblat ke Baitul  Maqdis  ketika beliau ada di Makkah dan 

Madinah hampir kurang lebih 17 bulan sebelum turunlah QS. Al-

Baqarah/2:144. 

2. Ka’bah dan Kiblat pada masa kedatangan Islam 

Asy-Syarbini Putra telah menegaskan, “Kiblat disini adalah 

Ka’bah. Kiblat telah  identik dengan Ka’bah. Dalam bahasa arab bermakna 

menghadap atau arah, sehingga kaum muslimin menghadap ke arahnya 

ketika salat. Dalam Al-Qur’an sebagai sumber fikih di awal kedatangan 

Islam melalui Muhammad saw, maknanya telah menjadi luas12 

Ilmu falak, pengertiannya semakin menukik. Bagi Khazin, Kiblat 

adalah arah Ka’bah di Makkah yang sedang melakukan salat, sehingga 

semua gerakan shalat, baik ketika berdiri, ruku’ maupun sujud senantiasa 

berimipit dengan arah itu. Dalam penjelasan lanjutan, kiblat menjadi arah 

atau jarak yang terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota 

Makkah (Kakbah) dengan tempat kota yang bersangkutan.13 

                                                             
12 Muhyiddin Khazin,  Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Buana 

Pustaka, 2005), h. 47.   
13Nurul Wakia, Sabriadi HR, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkup Kurikulum 

Ilmu Falak, Vol. 2 No. 3 Tahun 2021, h. 197. 
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Zainal mengikuti pendahulunya. Ia mendefinisikan arah kiblat 

merupakan arah ke Ka’bah mengikuti jarak terdekat bulatan besar globe 

bumi. Keperluan utamanya  ketika melaksanakan Ibadat fardu seperti 

salat, pengebumian jenazah dan sunat ketika berdoa, penyembelihan dan 

yang berkaitan dengannya.14 

Kata kiblat dan ka’bah banyak ditemukan dalam quran dan hadis. 

Arti pentingnya juga diakui dalam beribadah yang dikuatkan melalui 

sumber fikih yang sama juga. 

a. Al-Qur’an 

Di dalam quran telah disebutkan kata tersebut. Pengertiannya ternyata 

tetap berkaitan dengan arah dan tempat salat. Pengertian pertama muncul di 

QS. al-Baqarah/2: 142:  

 

  ْ ي ِ
ت 
ه
تِهِمُ ال

 
ىهُمْ عَنْ قِبْل

ه
اسِ مَا وَل

َّ
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ۤ
هَا
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ُ
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ُ
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ْ
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ه ِّ
لْ للَّ

ُ
 ق
ۗ
يْهَا

 
وْا عَل

ُ
 ان

ۗ
رِبُ

ْ
مَغ

قِيْم
َ
سْت اطٍ م   صَِِ

ى
ءُ اِلٰ

ۤ
ا
َ
ش  يَهْدِيْ مَنْ يَّ

 

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, “Apakah 

yang memalingkan mereka (kaum muslim) dari kiblat yang dahulu mereka 

(berkiblat) kepadanya?” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Milik Allahlah 

timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki 

ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima 

petunjuk).15 

Ayat ini menceritakan perilaku kaum Yahudi secara umum, pada ayat 

ini Allah menjelaskan sikap mereka dan juga orang musyrik terkait persoalan 

khusus, yaitu pengalihan kiblat salat dari Baitulmakdis di Palestina ke Kakbah 

                                                             
14Mutmainnah, Kiblat dan Ka’bah dalam sejarah perkembangan fikih, Vol. 7 No. 1 

Tahun 2017, h. 5. 
15Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya, h. 22 
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di Makkah. Pada saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau dan para sahabatnya 

selama 16 sampai 17 bulan melaksanakan salat menghadap ke Baitulmakdis. 

Pada Rajab tahun ke-2 Hijriah, Allah memerintahkan Nabi untuk menghadap 

ke Masjidilharam di Makkah. Tentang hal ini Allah berfirman sebagai berikut. 

Orang-orang yang kurang akal di antara manusia, yakni sebagian orang Yahudi 

dan kelompok lain, akan mengolok-olok Nabi dan kaum mukmin dengan 

berkata, "Apakah yang memalingkan mereka, yakni kaum muslim, dari kiblat 

yang dahulu mereka berkiblat kepadanya?" Pemberitahuan awal ini dilakukan 

agar Nabi dan orang-orang Islam tidak kaget jika hal itu tejadi. Lalu Allah 

memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab mereka. Katakanlah, wahai 

Rasul, "Milik Allah-lah timur dan barat. Allah berhak untuk menyuruh hamba-

Nya menghadap ke arah mana saja, apakah ke arah timur atau barat, karena 

semua arah adalah milik Allah. Mereka yang beriman dengan benar akan 

mengikuti seluruh perintah Allah. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari 

Allah. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang 

lurus." Allah yang paling mengetahui siapa yang pantas untuk mendapat 

petunjuk itu. 

Banyak hadis yang berkaitan dengan sikap, sabda, dan perbuatan 

Rasulullah SAW sebagai penjelas dan aplikasi perintah menghadap kiblat 

dalam  al-Qur’an. Di antara hadis yang berkaitan dengan penjelasan dan dasar 

menghadap kiblat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 

sahabat Tsabit bin Anas:  
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Artinya: 

“ Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW(pada suatu hari) sedang salat dengan 

menghadap Baitul Maqdis,  kemudian  turunlah  ayat  “Sesungguhnya  Aku 

melihat mukamu menengadap ke langit, maka sungguh kami palingkan    

mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu kearah 

Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian, 

menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku pada salat fajar. Lalu ia menyeru 

“Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok 

Nabi, yakni kearah kiblat”. (HR. Muslim).16 

 Secara umum kumpulan hadis itu menunjukkan kewajiban menghadap 

kiblat ketika salat. Sedangkan bagi yang jauh dan tidak dapat melihat bentuk 

fisik Ka’bah maka diperkenankan untuk tidak persis menghadap Ka’bah secara 

yakin  tetapi  paling  tidak  secara dengan (dugaan  kuat). Hadis menunjukkan 

bahwa dalam menghadap kiblat (Ka’bah) yang diwajibkan bukan bangunan 

Ka’bah, namun mencukupi arahnya saja. Penafsiran lainnya berupa tata cara 

penentuan arah kiblat dapat dilakukan dengan cara apa saja selama 

dikatagorikan ijtihad dan selama dapat memersiskan arah  kiblat. 17 

3. Kakbah dan Kiblat Pada Masa Penyebaran Islam 

Penyebaran Islam dari hingga ujung Persia hingga Andalusia 

ternyata berdampak dalam salat yang sesuai arah kiblat. Perselisihan 

pendapat muncul saat kiblat untuk yang tidak di Makkah. Para ulama 

berselisih pendapat bagi orang yang tidak melihat Kakbah secara 

langsung, karena tempat yang jauh dari kota suci. Yang mereka 

perselisihkan adalah apakah orang yang tidak melihat Ka’bah secara 

langsung wajib baginya menghadap langsung ke Ka’bah ataukah 

menghadap ke arahnya saja. 

                                                             
16Maktabah Syamilah versi 2.11, Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Qusyairi An Naisabury, 

Shahih Muslim, Mesir : Mauqi’u Wazaratul Auqaf, t.t  juz 3 hlm. 443 
17Mutmainnah, Kiblat dan Ka’bah dalam sejarah perkembangan fikih, Vol. 7 No. 1 

Tahun 2017, h. 9. 
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Sejak saat itu, ummat Islam mempunyai kemampuan menghitung 

berbagai hal rumit seperti peredaran bulan, perputaran bumi mengelilingi 

matahari, jarak antar benda langit, dan lain-lain. Semua itu terangkum 

dalam ilmu Falak.18 

a. Imam Syafi’i 

Mengenai menghadap arah kiblat, imam Syafi'i membagi ke dalam dua 

cara. Pertama, bagi orang yang mampu melihat Ka’bah atau orang yang berada 

di Makkah, maka ia harus menghadap kiblat dengan benar. Bagi orang yang 

tidak mampu menghadap arah kiblat karena dalam keadaan buta, maka ia 

salat menghadap ke arah Ka’bah dengan bantuan orang lain. Apabila ia tidak 

menemukan orang yang mampu membantunya untuk menghadap arah kiblat, 

maka ia tetap salat dan mengulanginya ketika sudah ada yang membenarkan 

arah kiblat.19 

Kedua, bagi orang yang tidak bisa melihat Ka’bah atau berada di luar 

Makkah maka tidak boleh baginya ketika hendak mengerjakan salat, 

meninggalkan berijtihad untuk mencari Ka’bah yang benar, dengan petunjuk 

bintang-bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, arah berhembusnya dan 

setiap apa saja yang ada padanya yang dapat menjadi petunjuk Kiblat. 

Apabila seseorang telah berijtihad dan menjalankan salat ke arah hasil 

ijtihadnya, sampai selesai salatnya kemudian dia tahu sesudah selesai 

salatnya, bahwa sesungguhnya arah kiblatnya itu salah dengan yakin, maka 

salatnya batal dan wajib mengulangi, kecuali jika dia mengira arah kiblatnya 

tadi salah, maka tetap sah salatnya. 

b. Imam Maliki 

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa syarat sah salat yang kelima ialah 

menghadap kiblat dengan adanya tiga (2) syarat:20 

                                                             
18Muthmainnah, "Falak Dan Ilmu Yang Berkaitan Dengannya," Jurnal Ulumuddin Vol. 

6  No. 1  Juni 2016, h, 49 
19Muhammad Bin Idris as Syafi'i, Al Umm (Cet I;Jakarta: CV Faizan, 1982) 
20Mutmainnah, Kiblat dan Ka’bah dalam sejarah perkembangan fikih, Vol. 7 No. 1 

Tahun 2017, h. 11 
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Pertama, orang tersebut mampu menghadap kiblat. Adapun bagi orang 

yang tidak mampu menghadap kiblat, seperti halnya sakit sedangkan ia tidak 

menemukan orang yang dapat menuntunnya ke arah kiblat, maka kewajiban 

menghadap kiblat tersebut gugur, dan bagi orang tersebut diperbolehkan 

menghadap selain kiblat. 

Kedua orang tersebut dalam keadaan aman, barang siapa yang 

khawatir akan keselamatan jiwa maupun hartanya dari serangan musuh, 

maka ia diperbolehkan menghadap ke arah manapun yang ia bisa, dan ia tidak 

diwajibkan untuk mengulangi salatnya. Ketiga, apabila seseorang dalam 

keadaan lupa menghadap ke arah kiblat, maka salat orang tersebut tetap sah 

akan tetapi ia disunnahkan untuk mengulangi salatnya jika salat tersebut 

adalah salat fardhu. 

 
c. Imam Hambali 

Orang salat hubungannya dengan menghadap kiblat, terbagi empat 

macam:21 

1) Orang yang yakin. Orang ini penduduk Makkah atau dia melihat 

Ka’bah, maka orang tersebut wajib menghadap Ka’bah. 

2) Orang yang mendengar kabar. Orang ini bukan penduduk Makkah, 

atau dia berada di Makkah tapi tidak melihat Ka’bah. Adapun kabar 

tersebut datangnya dari orang yang yakin melihat atau menyaksikan 

Kakbah. Maka orang tersebut, wajib mengikuti kabar tersebut atau 

menghadap kiblat sesuai kabar itu, dan dia sendiri tidak perlu 

berijtihad atau mencari-cari arah kiblat. Begitu halnya dengan orang 

yang berada dikota dan desa, dia harus mengikuti arah mihrab dan 

kiblat mesjid. 

3) Mujtahid atau orang yang harus berijtihad dan dia wajib mengikuti 

ijtihadnya. Hal ini jika dua keadaan di atas tidak ada, sedangkan dia 

mengetahui dalil atau tanda untuk mendeteksi arah kiblat. 

                                                             
21Al Maqdisy, Al Mughni Fi, II: 272-273 



22 
 

 
 

4) Muqallid atau Orang yang harus taklid atau mengikuti hasil ijtihad 

orang lain. Yaitu orang yang awam atau tidak mampu berijtihad. 

Sedangkan dia sendiri bukan dalam dua keadaan diatas. Baik orang 

buta, orang yang tidak mampu berijtihad, dan semua orang yang 

posisinya jauh dari Makkah, wajib bagi mereka mencari arah Kakbah. 

Adapun kewajiban golongan ketiga dan keempat serta semua 

orang yang jauh dari Makkah ialah mengahadap arah kiblat, bukan ke ain al 

Ka’bah. Imam Hambali juga menjelaskan bahwa semua arah tidak dapat 

dijadikan arah untuk serta merta mengahadap kiblat dalam melaksanakan 

salat.22 

 

d. Imam Hanafi 

Menurut Imam Hanafi, kiblat adalah 'ain al Ka'bah. Bagi yang berada di 

Makkah atau dekat dengan Ka’bah, maka sesungguhnya diwajibkanlah 

seseorang yang hendak melaksanakan salat untuk menghadap ain al Kakbah 

dengan yakin, selagi itu memungkinkan. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak 

memungkinkan, maka diwajibkan berijtihad untuk menghadap ke ain al 

Kakbah. Selama masih berada di Makkah, maka tidak diperkenankan hanya 

menghadap jihat al Kakbah. Adapun apabila seseorang yang bermukim jauh 

dari Makkah ia wajib menghadap kiblat dengan jihat al Kakbah tanpa harus ke 

'ain al-Ka'bah.23 

Untuk mengetahui arah kiblat pada suatu tempat ada berbagai macam 

cara, yaitu dengan menggunakan mihrab yang telah didirikan oleh, apabila 

tidak ada, maka dengan bertanya kepada penduduk setempat. Apabila 

seseorang tidak dapat menentukan arah kiblat, maka wajib berusaha untuk 

mencari arah kiblat dan kemudian salat menghadap sesuai hasil ijtihad 

tersebut. Apabila diketahui usahanya tersebut salah setelah salat, maka tidak 

                                                             
22Ibn Taimiyah. Kitab Sifat Salat Min Syarh al-'Umdah Lil Imam Muwafiq ad- Din Ibn 

Qudamah (Riyad Dür al-'Aşimah, 2008) 
23Mutmainnah, Kiblat dan Ka’bah dalam sejarah perkembangan fikih, Vol. 7 No. 1 

Tahun 2017, h. 13 
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wajib untuk mengulanginya. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi 

dan sahabatnya. Apabila kesalahan tersebut tampak di pertengahan salat, 

maka ia harus berpaling ke arah yang benar. 

 

C. Dasar Hukum Arah Kiblat 

Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya salat, sehingga tidak 

sah salat tanpa menghadap ke kiblat, kecuali shalat khauf, salat sunnah di atas 

kendaraan atau perahu. Hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-

Sunnah. 

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

Menghadap kiblat, banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan 

tentang hal ini, antara lain 

a. Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:115: 
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َ
ث
َ
وْا ف

ُّ
وَل
ُ
مَا ت

َ
يْن
 
ا
َ
رِبُ ف

ْ
مَغ
ْ
 وَال

ُ
ِق

ْ مَش 
ْ
ِ ال

ه
َ وَاسِع  وَلِلَّ

ه
 اللَّ

َّ
 اِن

ۗ
ِ
ه
لِيْم   اللَّ

َ
ع  

 

Terjemahnya: 

“Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah 

wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”24 

 

Ayat 115 ini menerangkan ke mana pun kamu menghadap ketika 

menunaikan salat, di sanalah wajah Allah, yaitu kiblat yang diinginkan Allah 

bagimu. Sungguh, Allah Mahaluas, tidak sempit dan tidak terbatas, Maha 

Mengetahui siapa yang menghadap kepada-Nya di mana pun ia berada. 

b. Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:144: 

                                                             
24Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya, h. 18 
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Terjemahnya: 

“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke 

langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. 

Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu 

sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-

orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat 

ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah 

terhadap apa yang mereka kerjakan.”25 

Ayat 115 dan 144 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kiblat 

adalah masjidil haram. Para ulama sependapat bahwa orang yang 

mengerjakan sholat itu wajib menghadap ke arah masjidil haram. Kibat orang 

Islam ketika shalat, baik orang itu melihat ka’bah ataupun jauh darinya. 

 

2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat dalam As-Sunnah 

a. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda: 
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Artinya: 

“Arah yang terletak di antara timur dan barat adalah kiblat.”(HR. Ibnu Majah 

dan Turmudzi yang mengatakan Hasan Sahih). 

                                                             
25Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya, h. 22 
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Hadits ini dikhususkan kepada penduduk kota Madinah dan daerah 

yang sama dengannya, seperti penduduk Syam, Jazirah, dan Irak. Sementara, 

kiblat penduduk Mesir adalah terletak di antara timur dan selatan (tenggara). 

Sedangkan kiblat penduduk Yaman adalah hendaklah mereka meletakkan 

arah timur berada di sebelah kanan orang yang shalat dan arah barat di 

sebelah kirinya. Dan India, hendaklah orang yang shalat membelakangi timur 

dan menghadap ke barat dan demikian seterusnya26. 

b. Dari Ibnu Umar r.a. 
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Artinya: 

"Dari Ibnu Umar.r.a. berkata: Pada suatu hari di kala kaum muslimin shalat 

subuh di Masjid Quba datanglah kepadanya seorang lelaki sambil berkata: 

bahwasanya kepada Nabi saw telah diturunkan pada malam ini wahyu Ilahi 

menyuruh menghadap ke kiblat (ke Ka'bah). Karena itu menghadaplah ke 

arahnya. Maka mereka yang sedang shalat itu pun meng hadaplah ke kiblat, 

sedang hadapan mereka pada kala itu, ke arah Syam (Syria). Mereka 

memutarkan diri mereka ke Ka'bah" (HR. Bukhari dan Muslim).27  

                                                             
26Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Mutaffa, Sunan al-Turmudzi (t.t.: Dar al-

Fikr, t.th.), 363. 
27Teungka Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, Koleksi Hadits Hadits Hukum 2 (Cet IV. 

Jakarta Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, 1993), 390 



26 
 

 
 

BAB III 

LEMPENG BUMI DALAM ILMU GEOLOGI 

 

A. Konsep Dasar Ilmu Geologi 

Geologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala yang 

ada di bumi baik asal, proses, hasil, dan material bumi. Geologi didefinisikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tentang kulit bumi baik susunan, komposisi, 

sejarah perkembangan bumi, proses terjadinya dan pembentukan bumi. 

Geologi juga mempelajari mahluk hidup yang pernah menghuni bumi pada 

masa lampau hingga sampai sekarang.1 

Karakteristik geologi suatu daerah sangat mempengaruhi 

kerentanannya terhadap gempa bumi dan risiko yang ditimbulkannya. Studi 

geologi membantu dalam memahami kondisi bawah permukaan, termasuk 

jenis batuan, litologi, dan fitur struktural, yang dapat berdampak pada 

guncangan tanah dan kegagalan tanah selama gempa bumi. Sifat-sifat 

geoteknik material bawah permukaan, seperti kekuatan geser dan kerentanan 

likuifaksi, juga memainkan peran penting dalam penilaian risiko gempa bumi.2 

Ilmu geologi memanfaatkan semua ilmu pengetahuan dasar yang 

diperlukan: 

1. Eksakta (Matematika) 

2. Fisika (energi) 

3. Kimia (zat) 

4. Biologi (kehidupan) 

Cabang-cabang ilmu geologi yang kita kenal sekarang antara lain: 

                                                             
1Agung Mulyo, Sejarah Perkembangan Geologi, Vol. 5 No. 1 Tahun 2007, h. 1. 
2 Sabil Mokodenseho, Hasrullah, Minun Mokodompit, JIhan Salinsehe, Nurilla 

Paputungan, Analisis Geologis Gempa di Cianjur : Karakteristik Seismik, Zona Patahan, dan 

Peran Geologi dalam Penilaian Risiko Gempa, Vol. 1 No. 02 Tahun 2023, h. 99. 
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1. Mineralogi: ilmu yang mempelajari tentang mineral-mneral atau ilmu 

pertambangan. Materi mineral menempati hampir setengah dari 

volume tanah, dan keberadaannya sangat menentukan pertumbuhan 

tanaman. Mengenal jenis dan kadar mineral dalam tanah secara baik, 

maka akan lebih mudah memahami bahan induk suatu tanah, menilai 

tingkat pelapukan tanah, menilai potensi kesuburan tanah, serta 

mengetahui sifat-sifat fisika, kimia dan fisiko-kimia dalam tanah. Di 

luar bidang pertanian, misal bidang perencanaan, konstruksi, 

pembangunan gedung, jalan hingga pembangunan bandar udara juga 

penting memahami karakteristik fisika dan kimia mineral tanah. Oleh 

karena itu tanah dan mineral-mineral di dalamnya dapat dikatakan 

sebagai pengatur kehidupan yang ada di atasnya. Tanah mengandung 

susunan dan kadar mineral yang berbeda, dan sangat tergantung pada 

bahan induk pembentuknya serta proses-proses kimia-biokimia di 

dalam tanah. Di dalam tanah biasanya terdapat dua kelompok mineral, 

dikenal sebagai mineral primer dan mineral sekunder. Mineral primer 

adalah mineral yang terkristalisasi selama proses pembekuan magma, 

sedangkan mineral sekunder merupakan mineral yang terbentuk 

melalui proses pelapukan atau penggantian senyawa di dalam mineral 

primer, ataupun sebagai hasil proses penambahan pada mineral 

primer atau gelas vulkanik. Mineral primer terdiri dari mineral pasir, 

debu, agregat mikro, dan fragmen batuan, tetapi sering dikenal sebagai 

mineral fraksi pasir karena memiliki ukuran 2-0.05 mm, sementara 

mineral sekunder berupa mineral liat dan liat amorf, dan sering pula 

disebut mineral fraksi liat.3 

2. Petrologi: adalah cabang geologi yang mempelajari batuan dan 

kondisi  dimana  mereka  berasal. Contohnya batuan granit 

merupakan batuan beku plutonik yang kaya akan kuarsa dan feldspar, 

                                                             
3Husrizal, Basyaruddin, Mulyanto, rauf, Karakteristik Mineralogi Tanah Pesisir Pantai 

Aceh Yang Terpengaruh Tsunami, Vol. 14 No. 1 Tahun 2012, h. 13 
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serta terbentuk dari hasil pendinginan magma yang berada didalam 

bumi. Batuan Granit umumnya banyak dijumpai pada kerak kontinen, 

dimana cakupan keberadaanya sangat luas, hal ini dipengaruhi oleh 

aktifitas tektonik. batuan Granit di pulau Sulawesi tersebar luas 

dengan wilayah sebaran sekitar 20 % dari total luas pulau. Hal ini 

dipengaruhi oleh adanya subduksi lempeng tektonik maluku ke arah 

barat. Subduksi lempeng yang terjadi di laut utara Sulawesi ini 

dipengaruhi oleh letak pulau Sulawesi yang berada di pertemuan tiga 

lempeng utama (Lempeng Pasifik, Lempeng India-Australia dan 

Lempeng Asia), sehingganya pulau Sulawesi memiliki tatanan serta 

komposisi batuan yang beragam.4 

3. Geokimia: ilmu yang mempelajari tentang pembagian unsur-unsur 

kimia pada batuan. Metode eksplorasi geokimia modern mulai 

diterapkan praktek pada tahun 1930-an di Rusia dan Skandinavia, dan 

pasca-Perang Dunia II di Amerika Utara. Hal ini difasilitasi oleh yang 

sedang berlangsung pengembangan teknik analisis yang cepat dan 

akurat yang mampu mendeteksi unsur-unsur pada konsentrasi di 

bawah kadarnya yang menghasilkan anomali yang terlihat. 

Perkembangan yang berkelanjutan telah terjadi asalkan ketersediaan 

rutin multielemen yang sensitif metode analisis yang memungkinkan 

deteksi efek halus mineralisasi pada lingkungan sekitar. Geokimia 

merupakan kontributor utama program eksplorasi mineral dari 

pengintaian regional hingga skala deposit. Teknik eksplorasi geokimia 

harus mempertimbangkan gaya mineralisasi dan kondisi geologinya, 

evolusi dan karakteristik zona pelapukan (rego-lith), dan karakteristik 

umum fisik, kimia, dan biologi lingkungan tempat eksplorasi dilakukan 

dilakukan Tanskap geokimia Sebagian besar penerapan geokimia 

dalam eksplorasi mineral berfokus pada pendeteksian dan pemetaan 

                                                             
4Anggi Deliana S, Hari Wiki Utama, Petrologi Dan Struktur Geologi Daerah Panas Bumi 

Citando Banten, Vol. 6 No. 1 Tahun 2020, h. 33. 
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pola komposisi kimia litosfer. atau biosfer yang dapat dikaitkan 

dengan efek mineralisasi.5 

4. Geofisika: ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat fisis bumi, 

terutama inti bumi dan selubung bumi, yang dibagi lagi atas 

seismologi, gravimetri, magnetometri, dan sebagainya. Dalam cabang 

ilmu ini dibahas pula tentang penggunaan berbagai metode geofisika 

untuk memperoleh keterangan mengenai kerak bumi, yaitu geofisika-

eksplorasi. Metode yang digunakan dalam geofisika dalam penelitian 

kebumian yaitu pertama, gravitasi adalah Metode gravity merupakan 

salah satu metode geofisika yang bersifat pasif (memanfaatkan 

sumberyang alami) dan didasari oleh hukum Newton untuk gravitasi 

universal. Metode ini memanfaatkan variasidensitas yang terdistribusi 

dalam lapisan tanah. Setiap batuan/material mempunyai besar 

densitas yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi terhadap 

variasi medan gravitasi bumi, sehingga terjadi anomaligravitasi. 

Metode gravity digunakan untuk mengetahui kondisi bawah 

permukaan pada area tempatdilakukannya survey, yaitu dengan 

mengamati variasi lateral dari densitas batuan bawah 

permukaan.Survey dengan menggunakan metode gravitasi 

memanfaatkan nilai percepatan gravitasi di area surveytersebut. 

Perubahan percepatan pada satu titik dengan titik lain disekitarnya 

menandakan adanya perbedaankandungan yang ada dibawah 

permukaan bumi. Kedua, Metode Magnetik, adalah metoda eksplorasi 

geofisika yang mengukur medan magnet bumi di setiaptitik yang ada 

di muka bumi. Penggunaan metode magnetik berdasarkan pada 

adanya anomali medanmagnetik bumi yang diakibatkan oleh adanya 

perbedaan sifat kemagnetan dari berbagai macam batuan. Ketiga, 

Metode Seismik, adalah salah satu bagian dari seismologi eksplorasi 

                                                             
5 Dian Novita, Budi Muljana, Moh. Heri Hermiyanto Zajuli, Geokimia dan Analisis 

Lingkungan Pengendapan Batugamping Pliosen Formasi Paciran di Daerah Watuputih 
Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 24 No. 2 Tahun 2023, h. 83 
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yang dikelompokkan dalam metode geofisika aktif, dimana 

pengukuran dilakukan dengan menggunakan sumber seismik 

(palu,ledakan,dll). Setelah usikan diberikan, terjadi gerakan 

gelombang di dalam medium (tanah/batuan) yangmemenuhi hukum-

hukum elastisitas ke segala arah dan mengalami pemantulan ataupun 

pembiasan akibatmunculnya perbedaan kecepatan. Kemudian, pada 

suatu jarak tertentu, gerakan partikel tersebut di rekam sebagai fungsi 

waktu. Berdasar data rekaman inilah dapat ‘diperkirakan’ bentuk 

lapisan/struktur di dalam tanah6 

5. Geologi umum: ilmu yang mempelajari tentang berbagai proses dan 

efek dari perubahan-perubahan bumi. segala proses-proses yang 

berlangsung dalam pembentukan permukaan bumi seperti saat ini, 

telah berlangsung sejak awal terbentuknya bumi. Konsep ini juga 

memiliki slogan,The Present is the key to the Past. Sejak kala itu, orang-

orang mulai menyadari bahwa bumi selalu mengalami perubahan. 

Dengan demikian sangat jelas bahwa geologi sangat berhubungan 

dengan waktu.Selanjutnya muncul banyak teori yang membuat ilmu 

geologi berkembang cepat. Salah satunya teori tektonik lempeng oleh 

Alfred Wagener (1912). Namun pada saat itu masih sebagai bahan 

tertawaan, dan baru diketahui kebenarannya pada tahun 1960.Bahwa 

bumi itu selalu mengalami perubahan baik perubahan kecil maupun 

besar, baik sangat lambat hingga dalam sekejap, baik sempit maupun 

luas. Bumi itu dinamis, tidak statis/tidak hanya diam.7  

Proses geologi itu sendiri adalah semua aktivitas yang terjadi di bumi 

baik yang berasal dari dalam bumi (endogen) maupun yang berasal dari luar 

bumi (eksogen). Gaya endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi 

                                                             
6Achmad Fajar Narotama Sarjan, Ismal Hoesin Muchtaranda, Studi Literatur: Kajian 

Geoteknik Bawah Permukaan Dengan Menggunakan Pendekatan Metode Geofisika, Vol. 4 No. 1 

Tahun 2023, h. 1. 
7Suandarrumidi, Herry Zadrak Kotta, F.W. Maulana, Geologi Umum, (Cet I; Yogyakarta: 

UGM PRESS, 2018), h. 11 
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seperti aktivitas tektonik, aktivitas magmatis, dan aktivitas vulkanisme. 

Sedangkan gaya eksogen adalah gaya yang bekerja di permukaan bumi seperti 

pelapukan, erosi, dan masswasting serta sedimentasi. Sedangkan gaya 

eksogen adalah gaya yang dipengaruhi oleh energi matahari dan gaya 

tarikbumi (gravitasi). Adapun proses proses yang dipengaruhi oleh gaya 

eksogen adalah pelapukan, erosi, mass wasting dan sedimentasi. Dalam buku 

ini lebih menekankan pada proses geologi yang berasal dari dalam bumi 

(endogen).8 

Proses endogen adalah semua proses yang berasal dari dalam bumi, 

seperti aktivitas tektonik berupa pembentukan pegunungan (orogenesa), 

perlipatan dan persesaran, aktivitas magmatis yang berupa intrusi magma ke 

permukaan atau dekat permukaan bumi, dan aktivitas vulkanisme berupa 

pembentukan gunung api, erupsi/letusan gunung api: aliran lava maupun 

semburan material piroklastik.9 

1. Struktur Bumi 

 

Gambar 3.1 Bagian bumi10 

                                                             
8Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 59 
9Djauhari Noor, Geologi Lingkungan (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 11-12. 
10Departemen teknik geodesi fakultas teknik universitas gadjah mada laboratorium 

geodesi geometri dan geodesi fisis, “Histori Tektonik Lempeng”, 15 Juli 2019, 
https://geodesigeodinamik.ft.ugm.ac.id ( Diakses pada 27 April 2024). 

https://geodesigeodinamik.ft.ugm.ac.id/
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Bumi seperti bawang terdiri atas beberapa lapisan. Dimana Planet 

bumi terdiri dari atas bola-bola konsentris yang dapat dibagi menjadi tiga 

bagian utama, yaitu: kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Mantel terdiri 

atas dua bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah yang dipisahkan oleh 

lapisan peralihan11. Demikian juga inti, dibagi dua bagian, yaitu inti luar dan 

inti dalam. Lapisan bumi dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kerak bumi 

Salah satu penemuan yang menarik tentang bagian dalam bumi adalah 

mantel di bawah litosfer yang lunak dan dapat mengalir dengan perlahan-

lahan. Kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi padat yang terdiri atas 

kerak benua (continental crust) dan kerak samudera (oceanic crust), dan 

tersusun dari bermacam-macam batuan dengan ketebalan antara 15 dan 40 

km. Kerak bumi terdiri atas batuan Sima (Silika dan Magnesium) yang berupa 

batuan basalt terutama di samudera, sedangkan di benua, batuan basalt agak 

menipis karena di atasnya terdapat batuan granit yang bersifat Sial (Si dan Al). 

Kerak bumi mengembang di atas mantel cair yang massa jenisnya lebih 

rapat. Di bawah kerak bumi terdapat lapisan yang disebut MOHO, yaitu lapisan 

peralihan yang mempunyai perubahan sifat-sifat fisis yang tajam antara kerak 

bumi dan lapisan mantel, terutama densitas, dan elastisitas batuan. Lapisan 

MOHO ditemukan oleh ahli geologi bernama Mohorovisic pada tahun 1909. 

b. Mantel bumi 

Mantel bumi bagian atas dan bawah dipisahkan oleh lapisan peralihan 

setebal ± 500 km. lapisan mantel atas mempunyai ketebalan antara 40 dan 400 

km, terdiri atas batuan ultra basa dan mineral, dengan densitas antara 3,3 dan 

4,3 gram/cm³. Lapisan mantel bawah mempunyai ketebalan antara 900 dan 

2700 km den- gan densitas antara 4,5 dan 5,5 gram/cm³, terdiri atas batuan 

senyawa padat MgO, SiO, dan sebagainya. 67% massa bumi terletak pada 

                                                             
11Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 65 
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mantel. Antara mantel bawah dan inti luar dipisahkan oleh la- pisan peralihan 

setebal ± 80 km. 

c. Inti bumi 

Inti luar bersifat cairan pekat yang mempunyai kedalaman antara 2880 

km dan 4980 km dengan densitas antara 10,0 dan 12,3 gram/cm³. Inti luarnya 

kaya akan besi dan nikel dalam keadaan cair. Diduga inti bumi sebagai 

penyebab munculnya medan magnet bumi. Inti dalam mempunyai batuan 

yang sama dengan inti luar tetapi dalam keadaan pekat. Inti dalam dan luar 

dipisahkan oleh lapisan peralihan setebal 140 km. Densitas inti dalam antara 

13,3 dan 13,6 gram/3.9.12 

Lapisan bebatuan di bumi yang kita diami ini tidak berupa satu 

kesatuan, tetapi terdiri dari kumpulan bagian-bagian yang disebut dengan 

lempengan-lempengan bumi (plates). 

Pertama kali muncul tentang skala dan kelajuan lempeng tektonik 

berasal dari perkiraan umur bagian tertentu kerak samudera dan jarak yang 

ditempuh dari pematang samudera, yang memberikan kelajuan rata-rata 

pergerakan lempeng. Hal tersebut ditaksir lebih rinci dengan peta magnetik 

lantai samudera yang lebih akurat, dan mengkombinasikannya dengan 

pengukuran langsung dan tidak langsung menggunakan satelit ruang angkasa. 

Kelajuan gerakan lempeng-lempeng tektonik bumi sangat bervariasi. 

Lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kelajuan dan arah yang berbeda 

relatif terhadap satu sama lain. Pergerakannya bertahap, sehingga tidak 

mengejutkan bila awalnya tidak terasa. Tiap-tiap samudera Atlantik, sebagai 

contoh bergerak menjauh dari pusat kurang lebih 1cm (0,3 inci) tiap tahun, 

sehingga Amerika Serikat telah bergerak menjauh 5 m (16,57 kaki) dari 

Inggris sejak proklamasi kemerdekaannya tahun 1776 dan menjauh 2 cm 

(0,75 inci) tiap tahun. Punggung Pasifik Timur (The east Pasific Rise) saat ini 

bergerak paling cepat, dengan kecepatan menyebar 10 cm (4 inci) tiap tahun. 

Samudera Pasifik bagian timur bergerak ke utara relatif terhadap Kalifornia 

                                                             
12Bajong Tjasyono, Geosains (Cet I; Bandung; ITB, 2003), h. 68. 
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sekitar 6 cm (2,3 inci) tiap tahun. Lempeng Pasifik sebelah barat bergerak 

paling cepat relatif terhadap mantel di bawahnya, membesar ke barat sam- pai 

barat laut sekitar 10 cm (4 inci) tiap tahun, sementara lempeng Eurasia dan 

lempeng Antartika dengan kontras, hampir tidak bergerak sama sekali. Batas 

antar benua adalah sistem sesar San Andreas dan gerakannya yang terduga 

bertanggung jawab pada banyak gempa bumi yang terjadi pada sesar geser 

ini13 

2. Jenis Jenis Tepi Lempeng 

Setiap lempeng mempunyai tepi lempeng, diantaranya adalah: 

a. Tepi konstruktif. 

Secara geografis, tepi konstruktif sesuai dengan lokasi punggung 

tengah lautan. Dalam proses pembentukan punggung ini, terbentuklah kerak 

baru yang bergerak menjauhi sumbu punggung. Jadi, punggung tengah lautan 

merupakan suatu jalur di mana sepanjang jalur tadi dua lempeng bergerak 

saling menjauhi. Tetapi, kedua lempeng tidak saling memisah karena di bela- 

kang masing-masing lempeng terbentuk kerak lem- peng baru secara kontinu. 

Aktivitas seismik pada tepi lempeng semacam ini adalah rendah dan 

gempanya bersifat dangkal. Ini disebabkan litosfer di sini sangat tipis dan 

lemah sehingga tidak dapat terbentuk tega- ngan yang cukup untuk 

menimbulkan gempa besar. 

 

b. Tepi Destruktif atau Pemusnahan 

Pada tepi ini dua lempeng saling bertumbukan. Satu lempeng 

menunjam di bawah tepi lempeng yang lain dengan sudut sekitar 45°. 

Lempeng samudera bia- sanya menunjam di bawah tepi lempeng benua. Ini di- 

sebabkan lempeng benua lebih tebal dan mengalami gaya angkat lebih besar. 

Secara geografis lokasinya sesuai dengan lokasi palung lautan. Palung lautan 

                                                             
13Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 71-72 
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terbentuk karena penunjaman lempeng lautan di ba wah tepi lempeng benua 

dan masuk ke dalam mantel bumi. Penunjaman ini dinamakan pula subduksi. 

 

c. Tepi Konservatif 

Tepi di mana lempeng tidak mengalami penambahan maupun 

pengurangan luas permukaan. Kedua lem- peng hanya bergesek satu terhadap 

yang lain pada perbatasannya. Gesekan antara kedua lempeng dapat begitu 

besar sehingga dapat menimbulkan tegangan yang besar sekali dan 

menghasilkan gempa besar. Kegiatan tektonik ini tidak disertai dengan 

aktivitas vulkanik. 

Salah satu contoh adalah patahan San Andreas yang berada di antara 

lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Tegangan sangat besar yang 

terkumpul pada patahan ini secara periodik dilepaskan sebagai gempa besar. 

Perpindahan sepanjang patahan San Andreas ini rata-rata 6,5 cm tiap tahun.14 

 

3. Proses-Proses Geologi 

a. Proses-proses endogen 

Proses-proses geologi adalah semua aktivitas yang terjadi di bumi baik 

yang berasal dari dalam bumi (endogen) maupun yang berasal dari luar bumi 

(eksogen). Gaya endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi seperti 

aktivitas tektonik, aktivitas magmatis, dan aktivitas vulkanisme. Sedangkan 

gaya eksogen adalah gaya yang bekerja di permukaan bumi seperti pelapukan, 

erosi, dan masswasting serta sedimentasi. 

Proses endogen adalah semua proses yang berasal dari dalam bumi, 

seperti aktivitas tektonik berupa pem bentukan pegunungan (orogenesa), 

perlipatan dan per- sesaran, aktivitas magmatis yang berupa intrusi magma ke 

permukaan atau dekat permukaan bumi, dan aktivitas vulkanisme berupa 

                                                             
14Bayong Tjasyono, Geosains, (Cet I; Bandung: ITB, 2003), h. 180 
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pembentukan gunung api, erupsi/letusan gunung api: aliran lava maupun 

semburan material piroklastik15 

 

b. Bentang alam endogen 

Bentang alam endogen adalah bentang alam yang proses 

pembentukannya atau genetikanya dikontrol oleh gaya-gaya endogen, seperti 

aktivitas gunung api, aktivitas magma, dan aktivitas tektonik (perlipatan dan 

patahan). 

Bentang alam endogen secara geomorfologi dikenal sebagai bentuk 

bentang alam konstruksional (constructional landforms). Adapun bentuk 

bentang alam yang di- kendalikan oleh gaya endogen antara lain:16 

1) Bentang alam struktural (structural lansforms) adalah bentang alam 

yang proses pembentukannya dikontrol oleh gaya tektonik seperti 

perlipatan dan atau patahan. 

2) Bentang alam gunung api (volcanic landforms) adalah bentang alam 

yang kejadiannya akibat aktivitas gunung api. 

3) Bentang alam Intrusi (Intrusive lansforms) adalah bentang alam yang 

proses pembentukannya dikontrol oleh aktivitas magma. 

Pembentukan bentang alam yang ada dipermukaan bumi, 

pembentukannya tidak lepas dari proses proses geologi baik itu proses 

endogen yaitu aktivitas geologi yang berasal dari dalam bumi, seperti 

orogenesa dan epirogenesa, magmatisme dan aktivitas volkanisme, maupun 

proses eksogen yang bersal dari luar bumi seperti pelapukan, erosi dan 

masswasting serta sedimentasi. 

 

 

                                                             
15 Mirai Suchayla Adiba, Karakteristik Geomorfologi Dan Hubungannya Dengan 

Sebaran Litologi Daerah Cirawamekar Dan Sekitarnya, Kecamatan Cipatat, Kabupaten 
Bandung Barat, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, h. 76 

16 Romie Hendrawan, Proses Proses Geologi Dan Perubahan Bentangalam, Jurnal 
Teknik Pembangunan (Jtp) Tahun 2016, H. 54-55 
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c. Proses di dalam Litosfer 

Secara harfiah litosfer berarti "lapisan batu" (the stone sphere). Ahli-ahli 

geofisika menggunakan istilah litosfer dalam pengertian yang lebih terbatas 

yaitu kulit luar bumi yang tipis, disebut kerak bumi (crust). Dalam 

pembahasan ini, litosfer dipakai dalam pengertian yang luas yaitu seluruh 

bumi termasuk inti cairnya (molten core) tetapi tidak termasuk atmosfer dan 

hidrosfer. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan litosfer diantaranya adalah 

geologi yaitu kajian tentang bentuk permukaan bumi, seismologi yaitu kajian 

tentang gelombang seismik atau gempa bumi, dan geomagnetisme.17 

Litosfer adalah lapisan bumi yang terdiri atas seluruh bagian kerak 

bumi dan bagian luar mantel dengan ketebalan 50-100 km. Lapisan setebal 

100 km pada mantel bumi di bawah litosfer dan astenosfer disebut daerah 

plastis, seolah-olah litosfer "mengapung" di atas astenosfer. Daerah plastis 

terdapat pada kedalaman antara 60-250 km di bawah permukaan bumi. 

Apabila astenosfer "hanyut" perlahan-lahan akibat beban yang menekannya 

sepanjang zaman oleh blok-blok benua atau gaya mendatar oleh gerakan 

gerakan benua. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya lipatan, pengangkatan, 

dan penurunan permukaan bumi.18 

Pada daerah yang merenggang terjadi pemisahan antara dua lapisan 

litosfer, pada daerah yang saling menekan terjadi penunjaman di mana lapisan 

litosfer yang satu akan masuk ke bawah lapisan litosfer yang menekannya 

Peristiwa-peristiwa ini dikenal dengan teori tektonik lempeng. 

 

B. Pengertian Lempeng Bumi 

Saat ini dimengerti bahwa kulit bumi/litosfer, yang terdiri dari kerak 

dan lapisan tegar di bagian atas mantel, mengambang di atas sesuatu yang 

lunak, lapisan mantel yang lebih bawah meleleh di sebagian astenosfer. 

                                                             
17Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 63 
18Mirai Suchayla Adiba, Karakteristik Geomorfologi Dan Hubungannya Dengan 

Sebaran Litologi Daerah Cirawamekar Dan Sekitarnya, Kecamatan Cipatat, Kabupaten 
Bandung Barat, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, h. 74 
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Litosfer terpecah menjadi 9 bidang besar dan selusin bidang kecil, Lapisan 

kulit ini disebut lempeng tektonik atau lempeng pembangun. Teori tektonik 

lempeng ini menganggap bahwa seluruh permukaan bumi adalah sebuah 

kepingan lempeng-lempeng, tanpa celah, dan lempeng-lempeng yang besar 

ini, baik lempeng benua maupun lempeng samudera, bergerak. Lempeng-

lempeng tektonik secara konstan bergerak relatif satu sama lain, 

menyebabkan perubahan struktur bumi di tempat lempeng-lempeng ini 

berpapasan.19 

Ketika lempeng-lempeng bergerak memisah, pematang seperti 

pematang tengah samudera atau celah-celah seperti lembah celah Afrika, 

kelihatan jelas. Ketika lempeng-lempeng berpapasan satu sama lain, mereka 

membentuk sesar geser, seperti sesar San Andreas.  Saat lempeng-lempeng 

bergerak bersama, yakni kerak samudera bergerak di bawah benua atau 

sering dikenal seba- gai zona subduksi, ataupun kerak benua menabrak kerak 

benua, maka meyebabkan munculnya jalur pegunungan tumbukan. Teori 

tektonik lempeng adalah suatu teori yang mendasarkan pada hipotesa 

"pemekaran Lantai samudera" (Sea-floor spreading) dan hipotesa 

"Pengapungan Benua" (Continental drift). 20  Hipotesa pemekaran lantai 

samudera menjelaskan bahwa bagian kulit bumi yang ada didasar samudera 

Atlantik tepatnya di pematang tengah samudera (mid-oceanic ridges) terjadi 

suatu pembentukan material baru (lithosphere) yang berasal dari dalam bumi. 

Jadi teori tektonik lempeng adalah suatu teori yang menyatakan bahwa kulit 

bumi yang terdiri dari lapisan lithosphere dan astenosphere tersusun dari 

beberapa lempeng yang besar, baik itu lempeng benua maupun lempeng 

samudera. Berdasarkan teori tersebut, lempeng-lempeng yang menyusun 

kulit bumi adalah lempeng Pasifik (Pasific plete), lempeng Eurasia (Eurasian 

plate), lempeng Indo-Australia (Indian-Australian plate), lempeng Afrika 

(African plate), lempeng Amerika Utara (North American plate), lempeng 

                                                             
19Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 68. 
20Djauhari Noor, Geologi Lingkungan (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2014) 
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Amerika Selatan (South American plate), lempeng Antartika (Antartic Plate), 

serta beberapa lempeng kecil seperti lempeng Nasca (Nasca plate), lempeng 

Arab (Arabian plate), lempeng Karibian(Caribian plate).  

 

Kepulauan Indonesia dalam pandangan tektonik lempeng merupakan 

daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng 

Pasifik, dan lempeng Eurasia. Di Indonesia bagian barat, pertemuan antara 

Indo- Australia dari selatan dan lempeng Eurasia dari utara, ini mnyebabkan 

terjadinya jalur penunjaman di lepas pantai selatan Jawa dan barat Sumatera. 

Jalur penunjaman itu pulalah yang merupakan sumber banyaknya gempa yang 

terjadi di Indonesia. Pertemuan lempeng di Sumatera menghasilkan antara 

lain, sesar besar Sumatera yang membujur sepanjang Bukit Barisan, dan 

ternyata termasuk daerah yang sangat bergempa. Di Indonesia bagian timur, 

pertemuan ini mengakibatkan terbentuknya corak kepulauan yang aneh, 

seperti Busur Banda, Halmahera, dan Irian Jaya.21 

Masing-masing lempeng dibatasi oleh batas-batas lempeng, yaitu batas 

konvergen. Batas ini merupakan batas antar lempeng yang saling 

bertumbukan, dengan jenis tumbukan berupa tumbukan jenis subduksi, yakni 

tumbukan antara lempeng samudera dan lempeng benua yang akan 

menghasilkan bagian lempeng yang menyusup ke dalam perut bumi dan 

bagian lempeng yang terangkat ke permukaan bumi. Lempeng yang masuk ke 

dalam perut bumi adalah lempeng samudera, sedangkan bagian lempeng yang 

terangkat ke permukaan bumi adalah lempeng benua. Subduksi Lempeng 

Indo-Australia ke bawah Lempeng Sundaland  terjadi dari Laut Andaman 

sepanjang Palung Sunda hingga Nusa Tenggara sepanjang  Palung  Jawa. 

Kecepatan  subduksi  di  zona  subduksi  tersebut yaitu sebesar 44 hingga 48 

                                                             
21Center for Excellence in Science and Technology (CEST), “EQ Talk 3: Tektonik Aktif, 

Deformasi Lempeng dan Kegempaan di Indonesia” 5 Januari 2021, 
https://cest.itb.ac.id/2021/01/05/eq-talk-3-tektonik-aktif-deformasi-lempeng-dan 
kegempan-di-indonesia/ (Diakses pada 23 Juli 2024). 

https://cest.itb.ac.id/2021/01/05/eq-talk-3-tektonik-aktif-deformasi-lempeng-dan%20kegempan-di-indonesia/
https://cest.itb.ac.id/2021/01/05/eq-talk-3-tektonik-aktif-deformasi-lempeng-dan%20kegempan-di-indonesia/
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mm setiap tahunnya . Kecepatan subduksi dapat berubah ketika terjadi gempa 

bumi22. 

Pemaparan tentang lempeng bumi dan pergerakannya baik yang 

sampai menimbulkan gempa yang bisa dirasakan dan bersifat merusak dapat 

diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pergerakan tersebut tentunya akan 

mempengaruhi nilai koordinat lintang dan bujur suatu tempat di permukaan 

bumi.23 

 

C. Dampak Pergerakan Lempeng Akibat Gempa Bumi 

Sulit dipercaya bahwa kerak bumi terus menerus berubah dan 

bergerak. Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa kekuatan-kekuatan besar 

secara kontinyu membentuk dan membentuk kembali batu-batuan kerak 

bumi, batu-batuan itu kemudian didorong menjadi lipatan-lipatan besar, 

dipilin dan kemudian diretakkan. Proses ini biasanya berlangsung lambat 

sehingga kita tidak menyadarinya. Namun ketika terjadi gempa bumi dahsyat, 

bumi bergoncang sangat keras terjadilah celah-celah panjang di atas 

permukaan bumi, pada saat itulah baru kita sadari bahwa di bawah 

permukaan bumi terdapat kekuatan dahsyat yang sewaktu-waktu bisa 

merubah posisi di permukaan bumi. Gempa bumi yang paling umum terjadi 

adalah disebabkan oleh pergeseran kerak bumi yang dikenal dengan gempa 

tektonik, selain itu gempa bumi juga dapat diakibatkan oleh letusan gunung 

berapi namun hanya bersifat lokal atau yang lebih dikenal dengan gempa 

vulkanik.24 

Proses-proses geologi yang berasal dari dalam bumi (endogen) maupun 

dari luar bumi (eksogen) dapat menimbulkan bahaya bahkan bencana bagi 

                                                             
22Satrio Muhammad Alif, Muhamad Sofyan Sauri, Redho Surya Perdana, Perubahan 

Kecepatan Subduksi Lempeng Indo-Australia Terhadap Lempeng Sundaland Akibat Gempa 
Bumi Samudera Hindia Tahun 2016, Vol. 4 No. 3 Tahun 2021, h. 160. 

23Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 
Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 87. 

24Ensiklopedia: Mukjizat Alqur’an dan Hadis 8, (Cet V; Bandung: PT Sapta Sentosa, 
2013), h. 241 
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kehidupan manusia. Salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh proses-proses 

geologi disebut juga bencana geologi adalah gempa bumi. 25  Gempa bumi 

merupakan gejala alam yang sangat dikenal di Indonesia karena sering terjadi 

di dalam wilayah negara ini. Gempabumi (earthquake) adalah peristiwa 

bergetar atau berguncangnya bumi karena adanya pergerakan atau 

pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan 

lempeng-lempeng tektonik atau getaran yang terjadi di permukaan akibat 

pelepasan energi dari dalam bumi. Pergerakan tiba-tiba dari lapisan batuan di 

dalam bumi menghasilkan energi yang dipancarkan ke segala arah berupa 

gelombang gempa bumi atau gelombang seismik .26 

 

1. Jenis-Jenis Gempa Bumi 

Gempa bumi dapat diklasifikasikan menurut proses fisis atau 

sebabnya, yaitu:27 

a. Gempa Tektonik 

Gempa tektonik berasal dari geseran lapisan-lapisan batuan sepanjang 

bidang sesar di dalam bumi. Sesar ini disebabkan oleh gaya-gaya tektonik 

di dalam bumi. Sesar besar di Indonesia terdapat di Sumatera yang disebut 

sesar besar Sumatera. Pada patahan ini terdapat lembah Semangko yang 

membujur Pulau Sumatera. Gempa bumi ini diakibatkan oleh pergeseran 

lempeng benua. Jika episentrum berada di laut, maka akan me nimbulkan 

Tsunami, yaitu gelombang laut yang besar. 

b. Gempa Vulkanik 

Gempa vulkanik terjadi sebelum dan pada saat letu- san gunung api. 

Gempa ini bersifat lokal dan hanya dirasakan di daerah sekitar gunung api. 

                                                             
25Ahmad Wahidi, Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

Perspektif syariah dan ilmiah  (Cet II; Malang: Uin-Maliki Press, 2014), h. 77. 
26Risnawati, Ihsan, Ayusari Wahyuni, Muh. Said L, Pola Sesar Saddang Berdasarkan 

Tingkat Seismisitas Dan Fokal Mekanisme, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021, h. 58 
27Mahyar Suara, Bayu Laksaman Jati, Alwan Gufron, Hilmie Hilmani, Helmalias, Nur 

Lailatul Fitri, Andhia, Penanganan Dampak H + 14 Pasca Bencana Gempa Bumi Dengan 
Masalah Kesehatan Di Desa Mangun Kerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur ,Vol. 6 No. 
4 Tahun 2023, h. 1398 
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Meletusnya gunung api diakibatkan oleh sistem kerja gaya-gaya geser 

pada sesar yang melingkupinya. Magma dipompa lebih cepat agar 

mencapai permukaan bumi atau sering disebut ekstruksi magma. 

Ekstruksi magma inir lah yang menyebabkan suatu letusan atau erupsi. 

Gempa vulkanik terjadi sebelum dan pada saat letu- san gunung api. 

Gempa ini bersifat lokal dan hanya dirasakan di daerah sekitar gunung api. 

Meletusnya gunung api diakibatkan oleh sistem kerja gaya-gaya geser 

pada sesar yang melingkupinya. Magma dipompa lebih cepat agar 

mencapai permukaan bumi atau sering disebut ekstruksi magma. 

Ekstruksi magma inir lah yang menyebabkan suatu letusan atau erupsi. 

c. Gempa Runtuhan 

Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhan bebatuan, misalnya pada gua 

dan longsoran tanah. Gempa ini mempunyai intensitas lemah dan terjadi 

secara lokal. 

Pusat gempa bumi, yaitu titik di dalam bumi di mana gempa terjadi 

disebut hiposenter, dan titik pada per- mukaan bumi tepat di atas pusat gempa 

bumi disebut episenter 

Gempa bumi berdasarkan kedalaman hiposentrum terbagi atas tiga 

gempa bumi, yaitu:28 

a. Gempa Dalam 

Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposenternya berada lebih 

dari 300 km di bawah permukaan bumi. Di Indonesia hiposenter gempa-

gempa semacam ini terdapat di bawah laut Jawa, Flores, dan Sulawesi. 

Gempa bumi dalam ini tidak membahayakan. 

b. Gempa Menengah 

Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposenternya berada 

antara 60 km dan 300 km di bawah permukaan bumi. Di Indonesia 

hiposenter gempa-gempa semacam ini terbentang sepanjang Sumatera 

                                                             
28 Adam Kharis Pratama, Herdi Ashaury, Fajri Rakhmat Umbara, Klasifikasi Data 

Gempa Bumi Di Pulau Jawa Menggunakan Algoritma Extreme Gradient Boosting, Vol. 7 No. 4 
Tahun 2023, h. 2924 
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sebelah barat, Jawa sebelah selatan, Nusa Tenggara antara Sumbawa dan 

Maluku, sepanjang Teluk Tomini, Laut Maluku ke Filipina. Pada umumnya 

gempa menengah ini dapat menagkibatkan kerusakan ringan. 

c. Gempa Dangkal 

Gempa bumi dangkal ini hiposenternya berada kurang dari 60 km dari 

permukaan bumi. Di Indonesia hiposenter gempa semacam ini letaknya 

terpencar. Gempa semacam ini menimbulkan kerusakan besar. Makin 

dangkal gempa bumi tersebut makin berbahaya. 

 

2. Dampak Gempa Bumi 

a. Dampak Ekologi 

Gempa-gempa yang paling kuat terdapat di daerah gempa. Sudah 

banyak gempa bumi besar yang terjadi dari pergerakan Lempeng Eurasia dan 

Indo-Australia. Tentu masih belum hilang dari ingatan gempa bumi yang 

melanda Aceh dan sekitarnya pada 26 Desember 2004. Gempa bumi 

bermagnitudo 9.3 yang kemudian diikuti dengan tsunami mengguncang dan 

memporak-porandakan Aceh. Bencana ini menelan banyak korban jiwa dan 

juga banyak menghancurkan bangunan. Aktivitas dua lempeng yang sama juga 

pernah membuat wilayah Ambon dan sekitarnya hancur pada 7 Januari 

1898.29 

Hari Senin 21 November 2022, Cianjur mengalami gempa bumi dengan 

gempa utama berkekuatan 5,6 magnitudo di sebelah utara patahan Cimandiri 

segmen Rajamandala. Mekanisme gempa memperlihatkan sesar dengan tipe 

geser mengiri (sinistral strike-slip fault). Menurut Mogi (1963) gempa Cianjur 

termasuk ke dalam tipe mainshock-aftershock, yang merupakan gempa- 

gempa susulan (aftershock) yang didahului oleh gempa utama (mainshock). 

Menurut data BMKG tercatat 140 gempa susulan sampai tanggal 22 November 

                                                             
29Omar Mochtar, Obah Trus Pitung Bumi: Gempa Bumi  Di Vorstenlanden 1867, Vol. 17 

No. 1 Tahun 2023, h. 15  
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2022 berada pada kategori jenis gempa tektonik pada kerak dangkal (shallow 

crustal earthquake)30. 

Gempa-gempa lain seperti pada daerah aceh dan palu, goncangan bumi 

lebih keras dan gempa sangat dahsyat. Tanah tiba-tiba bergerak kian kemari, 

rumah dan bangunan lain mungkin tergeser dari dasarnya atau roboh ke 

tanah. Pada gempa yang sangat dahsyat terdapat perubahan-perubahan yang 

jelas di bagian luar permukaan bumi. Di kerak bumi terjadi retakan dan 

bagian-bagian di sepanjang retakan ini mungkin bergeser mendatar sejauh 6 

meter. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa gempa bumi berasal dari energi 

yang dilepaskan dari hasil pergerakan lempeng. Akibat dari bencana yang 

disebabkan gempa bumi ini berupa rekahan tanah (ground rupture), getaran 

tanah (ground shaking), gerakan tanah (mass-movement), perubahan aliran 

air (drainage changes), gelombang pasang atau tsunami, Likuefaksi,  dan 

sebagainya.31 

Likuefaksi merupakan hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat beban 

guncangan gempa bumi. Kenampakan lapangan berupa munculnya material 

pasir halus pada celah-celah retakan tanah, bukit pasir dimensi kecil, 

bangunan menjadi miring, bangunan ambles, dan sumur penduduk terisi oleh 

material pasir hingga pasir halus. Likuefaksi yang teramati di daerah Mamuju 

dan Majene bukan tipe aliran (flow liquefaction), tetapi tipe cyclic atau non 

aliran jenis sand boil (dicirikan bukit pasir) dan lateral spreading (dicirikan 

munculnya pasir halus pada retakan tanah).32 

 

b. Dampak Sosial 

Indonesia berpotensi tinggi terhadap bencana gempa bumi. Hal ini 

dikarenakan letak Indonesia yang berada di garis Cincin Api (Ring of Fire) 

                                                             
30Vera Meysya Zakhra, Yudha Styawan, Erlangga Ibrahim Fattah, Alhada Farduwin, 

Analisis Gempa Cianjur 2022 Dengan Pendekatan Spesial Temporal a-Value dan b-Value, Vol. 09 
No. 03 Tahun 2023, h. 218 

31Djauhari Noor, Geologi Lingkungan (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 142. 
32 Supartoyo, Hilman Suwargana, Arnan Karim, Dampak Gempa Bumi Di Sulawesi 

Barat Dan Upaya Mitigasi, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, h. 108 
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Samudera Pasifik. Pada tahun 2018 masyarakat di daerah terdampak. Salah 

satu peristiwa gempa bumi yang menimbulkan kerugian besar adalah yang 

terjadi di Pulau Lombok pada tahun 2018. Pulau Lombok merupakan sebuah 

pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau lombok 

merupakan salah satu tujuan pariwisata unggulan di Indonesia. Gempa bumi 

yang terjadi di Pulau Lombok menjadi ancaman di tengah gencarnya upaya 

pemerintah dalam menarik kunjungan wisatawan di tahun 2019. Pasca 

terjadinya main shock berkuatan 7,0 SR pada tanggal 5 Agustus 2018, 

Kabupaten Lombok Utara dikabarkan mengalami kerusakan dan kerugian 

terbesar. Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) di tahun 2018, kerugian yang dialami Kabupaten Lombok Utara 

mencapai Rp 2,7 Triliun. Bencana ini tidak hanya berdampak dari segi 

ekonomi, namun juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat.33 

 

Muttalib & Mashur (2019) dalam studinya di Kabupaten Lombok Utara 

juga menunjukkan bahwa kejadian gempa bumi mengubah kondisi produksi, 

distribusi, dan pola konsumsi masyarakat. Kerugian ekonomi berpotensi 

menimbulkan kemiskinan akibat perubahan struktural masyarakat. Sejalan 

dengan Jakandar (2019) pada studinya di Desa Kekait, Kabupaten Lombok 

Barat juga menemukan kerugian sosial yang banyak terjadi akibat gempa 

bumi, seperti hilangnya pendapatan untuk tiga kelompok masyarakat, yaitu 

wirausaha, petani, dan buruh. Aktivitas sosial kemasyarakatan dan interaksi 

sosial juga mengalami kerusakan akibat ketiadaan ruang untuk beraktivitas.34 

Temuan Okwita (2015) mengenai dampak sosial juga menunjukkan bahwa 

pasca gempa, masyarakat menjadi cenderung individualis karena makin 

heterogennya masyarakat akibat kemunculan kelompok-kelompok 

                                                             
33Baiq Vidy Tiara Dewi, Annisa Mu'awanah Sukmawati, Pemetaan Perubahan Kondisi 

Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Gempa Bumi Di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok 
Utara, Vol. 12 No. 2 Tahun 2020, h. 84 

34 Muttallib, Mashur, Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana 
Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Vol. 5 No. 2 Tahun 2019, h. 84 
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masyarakat dan beragamnya mata pencaharian.35 Suwartana & Anggarawati 

(2018) juga menunjukkan bahwa bencana gempa bumi juga berdampak pada 

sektor perekonomian, khususnya sektor ekonomi primer seperti pertanian 

dan perkebunan. 

 

c. Dampak Psikologis 

Secara umum dampak bencana adalah terjadinya trauma psikologis. 

Trauma psikologis seringkali dapat digambarkan sebagai penderitaan yang 

disebabkan oleh adanya rasa tidak berdaya yang membuat individu (korban) 

merasa sama sekali tidak berdaya oleh tekanan yang luar biasa . Trauma 

psikologis memiliki suatu perasaan ketakutan yang luar biasa, 

ketidakberdayaan yang amat sangat, kehilangan kendali, dan ancaman akan 

adanya penghancuran/pembinasaan. Pengalaman langsung terhadap tekanan 

yang ekstrim atau trauma akan memengaruhi seseorang pada hampir semua 

fungsi diri seperti; fisiologis, kognisi, perilaku, bahkan dapat membuat 

terjadinya perubahan karakter/kepribadian.36 Peristiwa traumatis biasanya 

akan memblokir sistem normal yang biasanya membuat orang memiliki 

kendali minimal terhadap diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Trauma 

yang sifatnya interpersonal yaitu menyaksikan kematian tidak wajar dari 

orang yang dicintai karena kecelakaan, penculikan, dibunuh, dianiaya, 

pemerkosaan, dan sebagainya biasanya akan memiliki efek psikologis yang 

lebih buruk dibanding dengan trauma yang sifatnya impersonal, seperti 

kejadian bencana alam. Pada trauma yang bersifat impersonal, peristiwa 

pemicu trauma tersebut tidak dialami sendirian sehingga tidak menimbulkan 

perasaan kesedihan sendirian. Namun tidak demikian pada kasus bencana 

                                                             
35Okwita, Perubahan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Gempa 30 

September 2009 Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang 
Pariaman, Vol. 4 No. 1 Tahun 2015, h. 17 

36Wanda Fitri, Nilai Budaya Lokal, Resiliensi, dan Kesiapan Menghadapi Bencana Alam, 

Vol. 5 No. 2 Tahun 2014, h. 125. 
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alam seperti gempa bumi dan tsunami yang sifat menghancurnya lebih luas. 

Misalnya tsunami Aceh dan Nias, karena kejadiannya tergolong dahsyat meski 

traumanya tergolong impersonal tetapi gangguan-gangguan psikologis yang 

dialami korban selamat (survivor) cukup besar. 

Contoh Lainnya pada gempa bumi di Lombok yang terjadi secara 

berturut-turut di Lombok sejak tanggal 29 Juli 2018 tersebut membawa 

dampak yang luar biasa terhadap semua aspek kehidupan para korban 

bencana baik aspek fisik, sosial, dan psikologis. Korban gempa tidak hanya 

mengalami masalah darurat seperti kerusakan fisik akibat gempa, namun juga 

masalah kesehatan mental psikologis, seperti; masalah ansietas (kecemasan), 

stress (tekanan), depresi (kemurungan), dan trauma. Gempa bumi secara 

konsisten terbukti berhubungan dengan masalah kesehatan mental seperti 

depresi dan gangguan stres paska-trauma, sebuah survey menunjukkan 

bahwa, setelah peristiwa bencana, sekitar 15-20% populasi akan mengalami 

gangguan mental ringan atau sedang yang merujuk pada kondisi post-

traumatic stress disorder (PTSD), sementara 3-4% akan mengalami gangguan 

berat seperti psikosis, depresi berat dan kecemasan yang tinggi.  

Bencana ini memiliki pengaruh besar pada kelompok yang paling 

rentan terutama adalah kelompok usia anak-anak.37 Hasil deteksi dini gejala 

kecemasan pada anak korhan gempa di wilayah Lambok menunjukkan bahwa 

sebanyak 5,11% anak-anak mengalami kecemasan dalam batas normal, 

sedangkan 14,89% anak termasuk dalam kategori kecemasan klinis.  

Banyaknya korban bencana pada usia kelompok anak-anak pada 

memperlihatkan beberapa jenis reaksi pikologis paska bencana, penelitian 

klinis menunjukkan bahwa gejala-gejala tersebut tergantung juga pada usia. 

Usia adalah faktor kunci pemahaman anak terhadap bencana. Usia juga 

sebagai indeks keterampilan perkembangan anak dalam merefleksikan 

kemampuan memahami apa sebenarnya bencana atau kejadian yang dapat 

                                                             
37Zurriyatun Thoyibah, Meidiana Dwidiyanti, Misroh Mulianingsih, Winda Nurmayani, Reza 

Indra Wigung, Gambaran Dampak Kecemasan dan Gejala Psikologis pada Anak Korban Bencana Gempa 
Bumi di Lombok, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, h. 32 
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menyebabkan trauma. Penelitian terkait bencana pada kelompok usia anak 

sekolah secara empiris menyatakan bahwa anak usia sekolah menunjukkan 

distres psikologis yang lebih menyeluruh.  
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BAB IV 

PERGERAKAN LEMPENG BUMI TERHADAP PERUBAHAN ARAH KIBLAT 

 

A. Sejarah Pergerakan Lempeng Bumi Dengan Posisi Arah Kiblat Mekah 

Lapisan bebatuan di bumi yang kita diami ini tidak berupa satu 

kesatuan, tetapi terdiri dari kumpulan bagian-bagian yang disebut dengan 

lempengan-lempengan bumi (plates). 

Firman Allah dalam QS Ar-Ra’d/13: 4: 
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Terjemahnya: 

“Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, 

tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak 

bercabang. (Semua) disirami dengan air yang sama, tetapi Kami melebihkan 

tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 

kaum yang mengerti.”1 

Ayat diatas menjelaskan bahwa bumi itu terdapat bagian-bagian yang 

berdampingan yaitu tanah-tanah yang saling berdampingan satu sama lain, 

dengan itu yang ini tanah subur yang dapat menumbuhkan sesuatu yang 

bermanfaat bagi manusia, dan yang itu tandus yang tidak dapat 

menumbuhkan sesuatu apapun. Dan termasuk ke dalam ayat ini perbedaan 

warna tanah masing-masing kawasan, ada yang berwarna merah, putih, 

kuning, hitam, berbatu, mudah ditanami, berpasir, keras, dan yang gembur. 

Masing-masing berdampingan, sehingga tanah ini memiliki sifatnya dan yang 

                                                             
1Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahnya, h. 249 
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itu juga memliki sifatnya yang lain. Semua itu menunjukkan keberadaan Dzat 

yang menciptakannya sesuai kehendakNya,”Tidak ada Tuhan dan Rabb selain 

Dia.” Firman Allah: (dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman, dan pohon 

kurma) Hal ini bisa menjadi ‘athaf kepada kata “jannat” dan (wa zar’un wa 

nakhiilun) dibaca rafa'. dan bisa juga di’athafkan atas (a’naab) sehingga 

menjadi majrur. Oleh karena itu, ada para imam yang masing-masing 

membacanya demikian. Firman Allah: (yang bercabang dan yang tidak 

bercabang) kata Ash-shinwan adalah pohon yang bercabang, seperti delima, 

pohon tin, dan sebagian pohon kurma serta tanaman sejenisnya. dan kata 

“ghairu shinwan” yaitu tidak bercabang, melainkan satu pokok seperti semua 

pohon. Termasuk dalam hal ini dikatakan bahwa paman seseorang setara 

dengan ayahnya; sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih bahwa 

Rasulullah SAW bersabda kepada Umar,”Tidakkah kamu ketahui bahwa 

paman seseorang itu setara dengan ayahnya” 

Lempengan-lempengan bumi bergerak secara terus-menerus. 

Gerakannya lambat, sehingga mata tidak bisa memantaunya secara langsung. 

Namun gerakan tersebut dapat dirasakan saat terjadinya gempa bumi, 

sebagaimana hal itu dapat diukur melalui alat laser. Dengan alat ini, rata-rata 

gerakan bagian dari lempengan-lempengan bumi tersebut dapat dideteksi 

yaitu 1 mm/tahun.2 

Para ilmuwan geologi membagi sejarah geologi menjadi: masa, periode, 

era, dan zaman. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah proses 

dalam memahami isyarat tentang periode tertentu pada masa lampau. 

Diperkirakan usia bumi ini sekitar 4,5 miliar tahun, dengan segala 

penyederhanaan dan perkiraan.3 

                                                             
2Renier Viltres, Sigurjón Jónsson, Abdulaziz O. Alothman, Shaozhuo Liu, Sylvie Leroy, 

Frédéric Masson, Cécile Doubre, and Robert Rellinger, Present-Day Motion of the Arabian Plate, 
10.1029/2021TC007013, h. 9 

3Ensiklopedia: Mukjizat Alqur’an dan Hadis 8, (Cet V; Bandung: PT Sapta Sentosa, 
2013), h. 122 
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Penghitungan sejarah geologi dimulai sejak zaman Campier sampai 

zaman sekarang. Periode waktu ini kira-kira 450 juta tahun. Mulai saat itu, 

lempengan-lempengan bumi dalam kondisi yang terus bergerak. Bentuk dan 

letak-letaknya terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. 

Sebagaimana penyiapannya pun mengalami perubahan, karena sebagian 

lempengan-lempengan tersebut terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang 

saling menyatu dengan bagian-bagian yang lain. Meskipun sejarah geologi 

sudah berlalu sangat lama, gerakan lambat yang terjadi secara terus-menerus 

pada lempengan bumi perlu kita perhatikan.4 

 

 

Gambar 4.1 Lempengan Bumi5 

 

Letak lempengan Arab juga dihubungkan pada lempengan Hindia, 

Afrika, Turki, Iran, dan Afganistan. Posisi lempengen bumi mengitari 

lempengan Arab. Penelitian menunjukkan adanya wilayah pada posisi 

                                                             
4Robert J. Stern, Peter Johnson, Continental lithosphere of the Arabian Plate: A geologic, 

petrologic, and geophysical synthesis, Earth Science Reviews 101 2010, h. 30 
5 Deutsche Welle (DW) Germany’s international broadcaster, “Mengenal Gerakan 

Lempeng Tektonik”, 3 Februari 2017, https://www.dw.com/id/mengenal-gerakan-lempeng-
tektonik/a-37394092 (Diakses pada 8 Juli 2024). 

https://www.dw.com/id/mengenal-gerakan-lempeng-tektonik/a-37394092
https://www.dw.com/id/mengenal-gerakan-lempeng-tektonik/a-37394092


52 
 

 
 

lempengan-lempengan bumi sepanjang zaman kapur pertengahan (yaitu kira-

kira 100 juta tahun yang lalu) sampai sekarang. 6 

Melihat letak lempengan Arab 100 juta tahun yang lalu, kita akan 

menemukan bahwa lempengan itu bergerak sedikit ke arah utara jika 

dihubungkan dengan lempengan-lempengan yang jauh. Alasannya, karena 

gerakannya disertai oleh putaran yang kecil ke arah yang berlawanan dengan 

arah jarum. Fakta tersebut dapat diambil sebuah petunjuk bahwa letak 

lempengan Arab pada 100 juta tahun yang lalu (sebelum manusia diciptakan) 

dan letaknya yang sekarang, menjadi poros tengah dari lempengan-

lempengan bumi. Lempengan-lempengan ini mengitari lempengan arab dari 

segala penjuru. Lempengan Arab bergerak dengan tidak memotong jarak 

tempuh yang panjang, karena merupakan pusat gerakan yang berputar, 

lempengan arab bergerak di jari-jari lingkaran yang kecil.7 

Semakin jelas bahwa lempengan Arab merupakan pusat bagi semua 

lempengan bumi, kemana pun lempengan Arab menghadap, maka semua 

lempengan yang mengitarinya itu akan mengikuti untuk berputar di 

sekitarnya dengan putaran yang teratur. Tentu hal ini dengan menjaga setiap 

lempengan sesuai dengan arah setiap bagian di dalamnya untuk tetap 

mengarah pada lempengan Arab. 

Mekah sendiri terletak di tengah lempengan Arab. Apabila kita 

terapkan penjelasan di atas pada posisi Mekah yang berada di dalam 

lempengan Arab, maka tentu kita akan menemukan bahwa segala sesuatu 

yang ada di bumi ini menghadap ke arah Mekah, sejak Allah menciptakan 

bumi, dan akan tetap terus berlangsung seperti ini sampai pada waktu yang 

telah ditentukan oleh Allah. 

Dikarenakan segala sesuatu menghadap ke arah Mekah, sedangkan titik 

pusat kota Mekah adalah Ka'bah, maka dapat menyimpulkan bahwa Ka'bah 

                                                             
6Renier Viltres, Sigurjón Jónsson, Abdulaziz O. Alothman, Shaozhuo Liu, Sylvie Leroy, 

Frédéric Masson, Cécile Doubre, and Robert Rellinger, Present-Day Motion of the Arabian Plate, 
10.1029/2021TC007013, h. 11-12 

7Robert J. Stern, Peter Johnson, Continental lithosphere of the Arabian Plate: A geologic, 
petrologic, and geophysical synthesis, Earth Science Reviews 101 2010, h. 36 
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merupakan pusat bumi. Segala benda yang ada di dalam bumi, di 

permukaannya, dan di atasnya, semuanya mengarah ke Ka'bah (sebagai kiblat 

kaum Muslimin), dalam keadaan bersujud dan tunduk di hadapan-Nya.8 

 

B. Pengaruh Pergerakan Lempeng Bumi Terhadap Arah Kiblat 

Banyak ditemukan masjid yang setelah dicek arah kiblatnya ternyata 

melenceng, tidak mengarah ke kakbah. Kemelencengan arah kiblat yang 

terjadi di sebagian masjid di Indonesia atau mungkin terjadi juga di negara 

lain, disebabkan adanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang 

sejak awal masjid itu sudah tidak tepat arah kiblatnya. Kemungkinan kedua 

disebabkan oleh faktor alam, yaitu geraknya lempeng bumi sebagimana yang 

menghebohkan masyarakat muslim Indonesia. Berdasarkan teori Lempeng 

Tektonik, lapisan terluar bumi terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras 

yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lain. Gerakan ini 

terjadi secara terus-menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. 9 

Teori Lempeng Tektonik muncul sejak tahun 1960 an, dan hingga kini 

teori ini telah berhasil menjelaskan berbagai peristiwa geologis, seperti gempa 

bumi, tsunami, dan meletusnya gunung berapi, juga tentang bagaimana 

terbentuknya bentuknya gunung, benua, dan samudra. Lempeng tektonik 

terbentuk oleh kerak benua (continental crust) ataupun kerak samudra 

(oceanic crust), dan lapisan batuan teratas dari mantel bumi (earth's mantle). 

Kerak benua dan kerak samudra, beserta lapisan teratas mantel ini dinamakan 

litosfer. Kepadatan material pada kerak samudra lebih tinggi dibanding 

kepadatan pada kerak benua. Demikian pula, elemen-elemen zat pada kerak 

samudra (mafik) lebih berat dibanding elemen elemen pada kerak benua 

(felsik). Di bawah litosfer terdapat lapisan batuan cair cair yang dinamakan 

                                                             
8Ismail, Arah Kiblat Dalam Perspektif Fikih Dan Geometri, Mahkamah: Jurnal Kajian 

Hukum Islam Vol. 7, No. 1. Juni 2022, h. 72 
9Widya Iswara, Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an, Vol. 1 

No. 1 Tahun 2016, h. 87 
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astenosfer. Karena suhu dan tekanan di lapisan astenosfer ini sangat tinggi, 

batu-batuan di lapisan ini bergerak mengalir seperti cairan (fluid). Litosfer 

terpecah ke dalam beberapa lempeng tektonik yang saling bersinggungan satu 

dengan lainnya. Ini dikarenakan adanya pergerakan lempeng bumi.10 

Menurut Dr. Amien Widodo ilmuwan pakar gempa mengungkapkan 

bahwa dalam kondisi negeri yang sering terlanda gempa seperti Indonesia, 

pergerakkan lempeng bumi dapat menyebabkan terjadi pergeseran muka 

bumi hingga mencapai 7 cm per tahun. Oleh karenanya sebagai negeri 

kepulauan yang memiliki tingkat aktivitas kegempaan yang sangat tinggi, 

maka Indonesia sebagai negeri yang mayoritas penduduknya ber agama Islam 

pantas untuk menyadari adalah sangat mungkin terjadi penyimpangan 

terhadap kiblat di setiap lokasi tempat berdirinya masjid.11 

Secara geologis Indonesia terletak di zona rangkaian gunungapi yang 

dinamai "Ring of Fire". Dalam teori Tektonika Lempeng (Plate Tectonics), zona 

ini menandakan pergerakan aktif lempeng-lempeng bumi yang saling 

bergesekan dan bertumbukan satu sama lain. Tumbukan dan gesekan itulah 

yang menimbulkan gempa tektonik. Para ilmuan geofisika, seperti F. Vine dan 

D. Metthews mengatakan bahwa bumi terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, 

dan inti bumi. Kerak bumi sendiri merupakan kepingan-kepingan lempeng 

yang mengapung pada media yang lunak atau cair kental. Dari sini muncul 

teori tektonik lempeng yang menganggap bahwa seluruh permukaan bumi 

atau kulit bumi tersusun dari beberapa lempeng besar yang terdiri dari 

lempeng benua dan lempeng samudera. 12 

Menurut pengamatan yang ada bahwa lempeng-lempeng tektonik 

secara konstan bergerak relatif satu dengan yang lainnya. Pergerakannya 

                                                             
10Djauhari Noor, Geologi Lingkungan (Cet I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 12 
11Widya Iswara, Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an, Vol. 1 

No. 1 Tahun 2016, h. 88 
12Baiq Vidy Tiara Dewi, Annisa Mu'awanah Sukmawati, Pemetaan Perubahan Kondisi 

Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Gempa Bumi Di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok 
Utara, Vol. 12 No. 2 Tahun 2020, h. 84 
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lempeng tersebut bertahap, ada yang bergerak memisah, berpapasan, 

bergerak bersama ataupun saling bertabrakan. Salah satu kemungkinan 

penyebab pergeseran lempeng bumi adalah adanya perpindahan arus panas 

yang berada di inti bumi naik ke selimut bumi atau kerak bumi, kemudian 

sebagian unsur panas tersebut berubah menjadi magma dan membentuk tepi 

lempeng yang baru. Pergerakan inilah yang memicu terjadinya gempa bumi, 

baik gempa bumi dengan kekuatan dahsyat ataupun hanya berskala kecil.13 

Dari bencana yang diakibatkan gempa, dapat dibuat skala, yang disebut 

intensitas. Intensitas gempa yang diukur pada hiposentrum menggunakan 

skala Ritcher, sedangkan kerusakan akibat gempa diukur dengan skala MMI 

(Modified Mercalli Intensity). Skala MMI mempunyai skala 1-12. 

Tabel 4.1 Skala MMI14 

Skala 

MMI 

Kelas Gempa Keterangan Skala 

Ritcher 

1 Sangat Lemah Hanya terasa pada alat ukur 

gempa 

<3 

2 Lemah Terasa pada orang-orang yang 

peka 

3,5 

3 Ringan Seperti getaran truk berat 4,2 

4 Sedang Benda-benda tergantung dapat 

bergoyang 

4,3 - 4,8 

5 Agak kuat Lonceng dapat berdentang 4,3 - 4,8 

6 Kuat Benda-benda berjatuhan 4,9 - 5,3 

7 Sangat kuat Dinding retak 5,5 - 6,1 

8 Merusak Bangunan mulai ada yang runtuh 6,2 - 6,9 

9 Merobohkan Bangunan roboh, pipa pecah 6,2 - 6,9 

                                                             
13 Yanita Safitri, Bahtiar, A. Didik, Analisis Pergeseran Lempeng Bumi Yang 

Meningkatkan Potensi Terjadinya Gempa Bumi Di Pulau Lombok,  (Jurnal Fisika dan Pendidikan 
Fisika Vol. 3 No.2 Tahun 2018), h. 141-142 

14Suharyadi, Pengantar Geologi (Cet I; Yogyakarta: Biro Penerbit, 2004) 
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10 Menghancurkan Tanah retak, bangunan hancur, 

rel bengkok, longsor 

7 - 7,3 

11 Sangat 

Menghancurkan 

Bangunan, jembatan hancur, 

tanah longsor, banjir 

7,4 – 8,1 

12 Malapetaka Hancur total, tanah naik turun >8,1 

 

Pulau Sulawesi dan sekitarnya merupakan salah satu wilayah dengan 

sistem yang paling kompleks dalam hal geologi dan teknik yang aktif. Menurut 

para ahli kebumian meyakini bahwa terletak pada pertemuan empat lempeng 

utama yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik dan 

satu lempeng mikro yaitu lempeng laut Filipina. Sulawesi terletak di sebelah 

Barat Lempeng Pasifik, di sebelah Barat Laut Lempeng Indo-Australia, dan di 

sebelah timur Lempeng Eurasia, sehingga evolusi tektoniknya yang terjadi 

sangat dipengaruhi oleh berbagai macam mekanisme pergerakan lempeng-

lempeng pengapitnya.15 

Menurut penulis, Sulawesi masuk dalam kategori kelas gempa sangat 

lemah hingga menghancurkan berdasarkan tabel skala MMI karena Interaksi 

keempat lempeng memberikan pengaruh cukup besar terhadap bencana alam 

yang terjadi di Sulawesi pada umumnya dalam wujud gempa bumi karena 

adanya tumbukan pada lempeng, gerakan tanah, tsunami, gunungapi dan 

banjir sering terjadi setiap tahunnya sesuai dengan berlangsungnya aktivitas 

tektonik. Di kawasan pulau Sulawesi terdapat beberapa daerah rawan 

terhadap gempabumi salah satunya sesar Saddang. Sesar Saddang merupakan 

salah satu sesar aktif di bagian Sulawesi yang memanjang dari pesisir pantai 

Mamuju memotong diagonal melintasi daerah Sulawesi selatan bagian tengah, 

Sulawesi selatan bagian selatan, Bulukumba menuju ke bagian Selayar bagian 

Timur. Banyaknya data gempa yang diambil dari katalog BMKG sebanyak 

1.425 event dengan magnitudo 1.4 SR - 5.4 SR, serta kedalaman 2 – 179 km, 

                                                             
15Guntur Pasau, Ferdy, Gerald H. Tamuntuana, Pengamatan Seismisitas Gempa Bumi 

Di Wilayah Pulau Sulawesi Menggunakan Perubahan Nilai a-b, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, h. 32 
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diambil dari data mulai Januari 2010 – Juli 2020. Koordinat yang digunakan 

mulai dari 118.50° BT – 120.60° BT dan (-2.60° LS) - (-5.70° LS).16  

Pemaparan di atas juga berdasarkan data yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya bahwa pergeseran lempeng bumi itu pada kenyataannya 

telah merubah nilai koordinat lintang dan bujur tempat maka dari sini peneliti 

dapat simpulkan bahwa adanya perubahan lintang dan bujur tempat di 

wilayah Sulawesi akibat pergeseran lempeng bumi dalam kurun waktu 10 

tahun namun hal tersebut tidak mempengaruhi arah kiblat secara signifikan. 

Selisihnya yakni, hanya pada satuan detik saja. Karena perubahan tersebut 

berada pada kisaran angka di belakang koma pada satuan detik, yang mana 

apabila dihitung dengan teori azimuth, maka hasil perubahan arah kiblat yang 

didapat hanya berkisar pada pecahan satuan detik saja.17 Akan tetapi, perlu 

diketahui bahwa jika kurun waktu yang dihitung adalah puluhan abad lebih 

maka perlu adanya koreksi arah kiblat yang kemungkinan ada perubahan yang 

signifikan. Hal lain yang penting untuk menjadi pertimbangan juga adalah 

seberapa besar faktor intensitas pergerakan itu terjadi. 

 

  

                                                             
16Lorna, Rahmaniah, dan Ayusari Wahyuni, Identifikasi Jenis Dan Arah Sesar Aktif Di 

Wilayah Sulawesi Selatan Menggunakan Metode Hipocenter Dan Centroid (H-C), Vol. 6 No. 1 
Tahun 2019, h. 12-13 

17Supartoyo, Hilman Suwargana, Arnan Karim, Dampak Gempa Bumi Di Sulawesi Barat 
Dan Upaya Mitigasi, (Jurnal Geominerba Vol. 7 No. 2 Tahun 2022), h. 113 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan bahwa lempengan-

lempengan bumi bergerak secara terus-menerus. Pergerakan tersebut dapat 

dirasakan saat terjadinya gempa bumi, gerakan bagian dari lempengan-

lempengan bumi tersebut dapat dideteksi yaitu 1 mm/tahun. Sejarah 

memperlihatkan awal mulai sejak zaman Campier sampai zaman sekarang. 

Periode waktu ini kira-kira 450 juta tahun. Mulai saat itu, Bentuk dan letak-

letaknya terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. 

Meskipun sejarah geologi sudah berlalu sangat lama, gerakan lambat yang 

terjadi secara terus-menerus pada lempengan bumi perlu kita perhatikan 

karna memiliki dampak yang berkepanjangan. Posisi lempengen bumi 

mengitari lempengan Arab. Mekah sendiri terletak di tengah lempengan Arab. 

Dikarenakan segala sesuatu menghadap ke arah Mekah, sedangkan titik pusat 

kota Mekah adalah Ka'bah, maka dapat menyimpulkan bahwa Ka'bah 

merupakan pusat bumi. Segala benda yang ada di bumi, di permukaannya, dan 

di atasnya, semuanya mengarah ke Ka'bah (sebagai kiblat kaum Muslimin), 

dalam keadaan bersujud dan tunduk di hadapan-Nya. 

Pergerakan aktif lempeng-lempeng bumi yang saling bergesekan dan 

bertumbukan satu sama lain. Tumbukan dan gesekan itulah yang 

menimbulkan gempa tektonik. Lempeng-lempeng tektonik secara konstan 

bergerak relatif satu dengan yang lainnya. Pergerakan lempeng tersebut 

bertahap, ada yang bergerak memisah, berpapasan, bergerak bersama 

ataupun saling bertabrakan. Salah satu kemungkinan penyebab pergeseran 

lempeng bumi adalah adanya perpindahan arus panas yang berada di inti bumi 

naik ke selimut bumi atau kerak bumi, kemudian sebagian unsur panas 

tersebut berubah menjadi magma dan membentuk tepi lempeng yang baru. 

Pergerakan inilah yang memicu terjadinya gempa bumi, baik gempa bumi 
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dengan kekuatan dahsyat ataupun hanya berskala kecil. Sulawesi masuk 

dalam kategori kelas gempa sangat lemah menghancurkan. Kawasan pulau 

Sulawesi terdapat beberapa daerah rawan terhadap gempabumi salah satunya 

sesar Saddang. Sesar Saddang merupakan salah satu sesar aktif di bagian 

Sulawesi yang memanjang dari pesisir pantai Mamuju memotong diagonal 

melintasi daerah Sulawesi selatan bagian tengah, Sulawesi selatan bagian 

selatan, Bulukumba menuju ke bagian Selayar bagian Timur. Banyaknya data 

gempa yang diambil dari katalog BMKG sebanyak 1.425 event dengan 

magnitudo 1.4 SR - 5.4 SR, serta kedalaman 2 – 179 km, diambil dari data mulai 

Januari 2010 – Juli 2020. Koordinat yang digunakan mulai dari 118.50° BT – 

120.60° BT dan (-2.60° LS) - (-5.70° LS). Sehingga lempeng bumi pada 

kenyataannya telah merubah nilai koordinat lintang dan bujur tempat maka 

dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya perubahan lintang dan 

bujur tempat di wilayah Sulawesi akibat pergeseran lempeng bumi dalam 

kurun waktu 10 tahun namun hal tersebut tidak mempengaruhi arah kiblat 

secara signifikan. Selisihnya yakni, hanya pada satuan detik saja.  

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini yang pertama, perlunya sosialiasi yang 

dilakukan oleh Kementrian Agama yang didukung oleh para pakar di bidang 

ilmu falak serta unsur-unsur dari berbagai kelompok masyarakat Islam yang 

ada sehingga masyarakat dapat  menambah wawasannya terkait dengan 

pergerakan lempeng bumi, dan dampak berkepanjangan pada zaman dahulu 

sampai sekarang dan kaitannya dengan penentuan arah kiblat. Yang mana 

arah kiblat sejati ummat islam adalah mekah dan mekah berada pada posisi 

lempeng arab. Yang dijadikan patokan sahnya arah kiblat suatu masjid yaitu 

mengarah ke mekah atau arah barat laut khusus daerah Sulawesi selatan. 

  Kedua, diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya kementrian 

agama disuatu tempat untuk mengecek arah kiblat suatu masjid, jika 

ditemukan arah kiblat  suatu masjid tidak tepat bukan berarti pengaruh 

terhadap pergerakan lempeng bumi tetapi bisa saja pada saat awal 
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pembangunan memang tidak mengarah ke arah kiblat sehingga masjidnya 

tidak perlu dibongkar, namun shafnya saja yang dibenarkan.   
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