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MASJID Dl YOGYAKARTA

MOSQUE IN YOGYAKARTA

ABSTRAK

Masjid adalah tempat suci, bersuasana damai dan tenang, dan
adanya kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan ibadah dan
muamalah. Sedangkan kebudayaan adalah manifestasi amalan taqwa.
Sehingga kebudayaan sangat berpengaruh pada perkembangan masjid.

Masjid mengalami perkembangan dalam hal bentuk dan bangunan.
Dan segala perkembangan yang terjadi tidak terlepas dari manifestasi
suatu perwujudan yang melambangkan ke-Esaan Allah SWT. Sedangkan
pengaruh - pengaruh dalm perkembangan masjid terjadi dari factor
budaya pada lingkungan berdirinya masjid tersebut.

Budaya Jawa merupakan salah satu budaya yang juga
berpengaruh pada perkembangan masjid di Jawa selain unsur - unsur
dari budaya Arab maupun dari bangsa - bangsa yang pernah menduduki
Indonesia khususunya pulau Jawa. Dalam hal ini pengaruh budaya yang
terdapat pada masjid di Jawa memiliki suatu kesamaan dan ciri - ciri yang
dapat membedakan masjid di Jawa dengan masjid di daerah lain.

Pengaruh orientasi makro-kosmos terhadap perletakan masjid
merupakan ciri- ciri beberapa masjid di Jawa. Dapat terlihat beberapa
kesamaan dalam hal perletakan masjid, orientasi masjid dan
pembentukan lingkungan disekitar masjid. Dari analisis tersebut manjadi
dasar dalam penataan sirkulasi lingkungan berdirinya Masjid di
Yogyakarta. Selain itu pengaruh budaya di Jawa lainnya seperti Saka
Guru sebagai tiang utama masjid dan atap tajuk tumpang tiga dituangkan
dalam desain bangunan Masjid di Yogyakarta.

Masjid juga mengalami perkembangan dari segi bentuk dan fasade
bangunan. Dalam hal ini akan dipadukan dengan geometris yang lazim
dipakai pada arsitektur Masjid. Perpaduan tersebut menggambarkan suatu
perkembangan masjid dimana faktor budaya tetap dipertahankan sebagai
bentuk pelastarian budaya.

Dari hasil perpaduan antara pengaruh budaya Jawa yang terdapat
pada masjid dengan geometris pada arsitektur Masjid dihasilkan suatu
konsep penataan, bentuk, struktur dan fasade bangunan yang bisa
mentransformasikan suatu perkembangan masjid dengan tetap
mempertahankan pengaruh budaya yang ada. Sehingga sebagai proses
dari pelestarian budaya dan perpaduan dengan geometris dalam arsitektur
masjid dimana secara keseluruhan adalah merupakan proses
perkembangan Arsitektur Islam.
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BAB I

PENDAHULUAN

Masjid mempunyai arti secara umum sebagai tempat untuk

bersembahyang orang muslim.

Sedangkan masjid dalam Al quran dari kata sajada - sujud yang

berarti taat, patuh, tunduk penuh hormat dan takzim. Oleh karena itu

bangunan dibuat khusus untuk sholat dan ibadah disebut masjid, yaitu

tempat untuk sujud.1

Dari dasar kata tersebut mamberi makna bahwa masjid bukan saja

memberikan arti sebatas suatu tempat untuk umat muslim melakukan

ibadah sholat, melainkan suatu tempat dimana segala kegiatan dapat

dilakukan dengan dasar mengabdi kepada Allah SWT, dengan kata lain

sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas kaum muslim berkaitan

dengan kepatuhan kepada Tuhan.

Batasan tersebut memberikan arti dengan jelas bahwa masjid

merupakan suatu wadah atau tempat dimana kaum muslim melakukan

segala aktifitasnya dengan tujuan yang jelas dan tidak keluar dari hukum

ataupun kaidah - kaidah yang terkandung dalam Islam dan memberi

manfaat yang besar bagi masyarakat umumnya dan kemajuan Islam

khususnya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT.

I.I Latar Belakang
I.I.I Islam dan Kebudayaan

Islam adalah kata jadian Arab. Asalnya dari kata jadian juga :

aslama. Kata dasarnya adalah salima, berarti : sejahtera, tidak tercela,

tidak bercacat. Dari kata itu terjadi kata masdar: salamat (dalam bahasa

Indonesia berubah menjadi selamat) seterusnya salm dan slim. Salm atau

silm berarti kedamaian, kepatuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Orang

yang melakukan aslama atau masuk Islamitu dinamakan Muslim, berarti :

1M. Quraish Shihab," Wawasan Al-Qur'an", Penerbit Mizan, Bandung, 1997



taat dan berserah diri kepada Allah SWT. Pada kepatuhannya akan Allah

itu bergantung keselamatan dan kebahagiannya.

Sedangkan kebudayaan ialah cara berfikir dan cara merasa, yang

menyatakan diri dalam segala segi kehidupan dari segolongan manusia

yang membentuk kesatuan social, dalam suatu ruang dan waktu.

Kebudayaan adalah kenyataan yang dilahirkan manusia dengan

perbuatan. Kebudayaan tidak saja asalnya, tapi juga kelanjutannya

bergantung pada perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia itu adalah

manifestasi dan bergantung pada jiwanya.2

Sehingga Kebudayaan Islam adalah kebudayaan dari lingkungan

social, yang terbentuk dari golongan orang - orang yang taqwa. Orang -

orang taqwa adalah mereka yang berkepribadian Arkanul Iman dan

Arkanul Islam. Kedua rukun ini adalah inti dari ibadah atau agama Islam.

Agama Islam berasal dari Allah. Jadi kebudayaan Islam itu berpangkal

tolak dari (wahyu) Allah SWT.

Konsep - konsep yang disimpulkan dari Al-Quran dan Hadist itu

diwujudkan oleh ijtihat dalam laku - perbuatan dan barang. Cara

perwujudannya berbeda dengan perbedaan ijtihad. Dengan demikian

dalam kebudayaan Islam : Konsep berasal dari Al-quran dan Hadist,

pelaksanaanya berasal dari masyarakat Islam. Yang karya manusia

adalah pelaksanaan dan caranya. Disinilah terletak perbedaan

kebudayaan Islam dan kebudayaan bukan Islam. Pada kebudayaan

bukan Islam seluruh kebudayaan itu adalah karya manusia, sedangkan

dalam kebudayaan Islam yang karya manusia adalah cara dan

pelaksanaan atau perwujudan dari konsep kebudayaan.

1.1.2 Masjid Sebagai Bagian Dari Kebudayaan
Masjid sebagai tempat suci, bersuasana damai dan tenang, dalam

mana kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, taqwa dan kebudayaan

merupakan manifestasi amalan taqwa. Karena itu masjid wajib dimuliakan,

sampai - sampai bersuara keras tidak semena - mena dilarang meludah

dilarang keras dalamnya.

2Ashley Montagu, op cit. Him. 85 ; terjemahan dari pen.



Dalam sejarah Islam dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan

agama Islam, dapat dikembalikan dasar - dasarnya kepada apa yang

dilakukan Nabi Muhammad SAW sesudah hijrah. Sesungguhnya 10 tahun

terakhir dari hidup Nabi, semenjak hijrah sampai wafat, Nabi meletakkan

fondamen dari dunia Islam. Dan apabila Nabi pada hah pertama hijrah itu

mendirikan masjid, dapatlah disimpulkan bahwa dengan itu Nabi

membangun lembaga utama dari dunia Islam. Dikatakan lembaga utama

karena tugas - tugas yang diberikan Nabi kepada Masjid merupakan

benih , yang dalam perkembangannya melahirkan dunia Islam. Ditinjau

dari tugas - tugas yang diberikan kepada masjid oleh Nabi Muhammad

SAW, yaitu sebagai tempat berpijak sehingga pengertian luas dari fungsi

masjid yaitu sebagai pusat dunia Islam. Ini menjadi dasar dan patokan

mengapa masjid dibangun sebagai Pusat Kebudayaan Islam.

1.1.3 Masjid Dan Pengaruh Kebudayaan Jawa
Dalam periode ke-lll pada abad ke-XVI, beberapa kota di Jawa

sudah dipengaruhi Islam, maupun Eropa, tetapi struktur pusat

pemerintahan masih tetap sama dengan Majapahit seperti misalnya

Tuban. Dari sebuah lukisan anonym terlihat jelas bahwa istana terletak

pada ujung dari sebuah sumbu Utara - Selatan, dapat diketahuai arah ini

dengan memperhatikan letak masjid (disebelah barat sumbu Utara), yaitu

prinsip makro kosmos dalam membentuk suatu wilayah pemerintahan.

Lapangan luas didepan istana identik dengan Lebuh Agung, dimana

terlihat raja sedang duduk di singgasana diatas sebuah panggung.

Kesimpulannya yaitu prnsip makro kosmos sangat berpengaruh dalam

penataan struktur kota dan fungsi - fungsi yang terkait.

Pola segitiga istana - alun alun-fasilitas ibadah (masjid) merupakan

perwujudan kesatuan raja - rakyat - agama.3

Pada pertengahan kedua abad XVI, muncul dua kekuatan baru di

wilayah pedalaman (bukan pesisir) Jawa Tengah yauitu Pajang dan

Mataram (sekarang Surakarta dan Yogyakarta), keduanya berlatar

Yulianto Sumalyo, Arsitektur Mesjid. Gadjah Mada University Press. 2000. Him. 495



belakang wilayah sangat subur. Sejak abad XVI hingga XIX kedua wilayah

ini menjadi pusat politik, salah satu sebab dominasi kerajaan - kerajaan di

pesisir utara Jawa berakhir, setelah sebelumnya Demak mengalami masa

keemasan.

Seperti halnya di Yogyakarta, struktur atau tata-letak Kraton

Yogyakarta dan lingkungannya identik dengan Surakarta dan tidak beda

dengan pusat - pusat pemerintahan sebelumnya dipesisir Jawa dan alun

- alun lengkap dengan beringin kembarnya membentuk susunan segitiga,

ungkapan fisik arsitektural dari syncretism kesatuan antara raja, rakyat

dan Tuhan melalui agama. Dan dalam pembentukan wilayahpun sangat

jelas prinsip makrokosmos yaitu sumbu utara dan selatan berpengaruh

besar. Pengaruh ini mempunyai keterikatan dengan kebudayaan Jawa

tersebut. 4

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Jawa

sangat berpengaruh dalam perkembangan masjid, baik dalam hal

kegiatan maupun arsitekturalnya, sehingga dapat dilihat arsitektural Jawa

dari pengaruh kebudayaan Jawa sangat kuat mempengaruhi bentukan

masjid - masjid di Jawa. Dalam hal lokasi, Yogyakarta adalah kota

pedalaman yang mempunyai sejarah awal berdirinya suatu pemerintahan

selain Surakarta, dimana masjid juga berperan penting dalam

perkembanagn kota tersebut. Oleh sebab itu kota Yogyakarta menjadi

pilihan utama dalam penetapan lokasi yang sesuai dengan berdirinya

masjid sebagai pusat kebudayaan Islam.

1.2 Permasalahan

Bagaimana perancangan masjid di Yogyakarta dengan Pendekatan

Arsitektur Islam.

1.3 Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Tujuan Pembahasan

Memadukan Arsitektur Masjid dan Arsitektur Yogyakarta dengan

pendekatan unsure dalam masjid Yogyakarta pada orientasi dan bentuk

4H. Ihya Uddar NST, "Masjid di Yogyakarta", TGA UN, 2002



tradisional masjid, dan bentukan geometris pada pola massa pada facade

sebagai motif yang sarat dengan symbol/makna. Sebagai bentuk

pelestarian budaya, dan untuk menampung aktifitas - aktifitas masyarakat

Islamdalam suatu wadah selain sebagai daya tarik agar jamaah

melakukan kegiatan agama di masjid.

1.3.2 Sasaran Pembahasan

Perancangan geometris dalam gubahan bentuk massa dan ruang

sebagai salah satu ciri dari arsitektur masjid yang mencerminkan suatu arti

atau makna dan memadukannya dengan unsure orientasi Jawa sebagai

salah satu ciri dari arsitektur Jawa dalam penataan massa yang

mempengaruhi sirkulasi pada masjid tersebut.

1.4 Metoda Pembahasan

• Pertama penulis mencoba mendefinisikan arti dan makna dari

Masjid sebagaui pusat kebudayaan Islam di Yogyakarta dengan

cara menjabarkan satu persatu definisi kata tersebut,

mengumpulkan referensi - referensi yang menguatkan maksud

dan tujuan mengapa dibangunnya masjid sebagai pusat

kebudayaan Islam di Yogyakarta sebagai batasan dari

penulisan.

• Setelah penjabaran pengertian tersebut, penulis melakukan

studi literature dan buku - buku yang berhubungan dengan

penulisan diantaranya Yulianto Sumalyo (Arsitektur Masjid), Drs.

Sidi Gazalba (Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam),

juga beberapa TGA mahasiswa sebagai perbandingan, dimana

ditemukan aktifitas - aktifitas yang terjadi pada masjid dalam

sejarah perkembangannya sebagai dasar dan acuan dalam

penataan pola ruang dan massa sesuai dengan aktifitasnya.

• Kemudian dilakukan pengumpulan data - data dengan cara

survey lapangan, dimana dapat diambil jenis - jenis aktifitas

yang terjadi pada masjid - masjid di Yogyakarta, yang akhirnya

didapatkan satu titik penyatuan segala aktifitas yang



berhubungan dengan Masjid sebagai Pusat Kebudayaan Islam

dalam kaitannya pada lokasi yaitu Yogyakarta.

• Selain studi literature, juga dilakukan studi komparasi yaitu

pengumpulan data - data dari masjid - masjid di Jawa dan luar

negeri, untuk mendapatklan perbandingan dalam pengolahan

massa dan tata letaknya sebagai acuan bagi penataan Masjid

sebagai Pusat Kebudayaan Islam di Yogyakarta.

• Setelah itu didapatkan analisa yang menjadi dasar dalam

pedesainan, pengolahan massa, penataan ruang,

penitikberatan fungsi, aktifitas - aktifitas, dan sirkulasi yang

terjadi terhadap pemilihan lokasi yang berada di Yogyakarta.

Pemasukan unsure geometris pada masjid juga pemecahan

masalah sebagai penyatu antara bentuk arsitektur Islam dengan

arsitektur Yogyakarta, selain orientasi Islam dan Yogyakarta

yang menjadi dasar peletakan massa bangunan Masjid sebagai

Pusat Kebudayaan Islam di Yogyakarta.

• Dari itu semua dicoba dituangkan dalam konsep perancangan

yang tetap tidak lepas dari perkembangan yangh terjadi di

daerah sekitarnya sehingga peranan Masjid sebagai pusat

kebudayaan Islam di Yogyakarta dapat dirasakan dalam segi

fungsi, massa dan aktifitasnya.

1.5 Lingkup Pembahasan
Dalam merancang Masjid di Yogyakarta ini memiliki lingkup

pembahasan yang terdiri dari perwujudan Arsitektur Jawa dengan

pembatasan pada Arsitektur masjid Jawa, sejarah perkembangan masjid

Jawa dan pengaruh orientasi dan perletakan massa yang dikaitkan

dengan peletakan masjid. Sedangkan pada perwujudan dari Arsitektur

Islam memiliki batasan pada pengaruh geometris dalam pembentukan

massa yang mencerminkan suatu symbol dan memberikan suatu makna

dari kaidah - kaidah Islam yang ada. Sehingga akan terealisasi

perpaduan budaya Jawa dan Geometris Islam dalam Arsitektur Masjid.



1.6 Keaslian Penulisan

TGA tahun 1995 yang disusn oleh Muhammad Arief, Jurusan

Arsitektur UGM dengan judul Masjid di Yogyakarta mengambil

fenomena masjid - masjid dan musholla di Yogyakarta terutama

kodya belum mampu menampung masyarakat muslim yang

melakukan sholat berjamaah terutama sholat Jumat dan kegiatan -

kegiatan yang bernilai ibadah, sehingga perlu adanya masjid yang

dapat mangakomodir kegiatan - kegiatan tersebut.

TGA tahun 2000 yangh disusn oleh Sunarko, 96340015, Jurusan

arsitektur Ull dengan Judul Kompleksitas Fungsi Pada Masjid

Sebagai Pusat Kegiatan Ibadah dan Muamalah, Masjid jami di

Cilacap, menjadi analisa terhadap perkembangan aktifitas ibadah

dan muamalah. Sedangkan penataan fungsi - fungsi yang tetap

mengacu pada etika Islami dan representatif untuk beribadah agar

dapat beribadah agar dapat menarik jamaah untuk melakukan

kegiatan di Masjid.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Mengungkapkan tentang latar belakang yang berisi

tentang Islam dan kebudayaan, masjid menjadi

bagian dari budaya dan masjid pengaruh kebudayaan

Jawa. Permasalahan, tujuan dan sasaran, metoda

pembahasan, lingkup pembahasan, keaslian

penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Scematic Design dan Konsep
Mengungkapkan data - data Arsitektur Islam di Jawa

dan luar negeri, Studi bentuk Masjid, Konsep Design

dan Design Guide Lines.

BAB III Dokumentasi Proses Studio

Berisi tentang foto gambar design proses studio

tentang Masjid di Yogyakarta dengan pendekatan

Arsitektur Islam.



e
n

a
u

n
s



U*^pj
U

^
L

*
^

^ns^
ip

^
^

n
,^

^
t^pocp

^
^

^
^

U
^

,^
^

^
^

pg^
nsg^

^
^

^
^3SU

^
^

'^
^

^
^

^
^

"*H^
*P-^

&«C
pfeouu

1S£uni1SDUMr^

•
•D

D
D

D
<§==:D

•^ai**^
'1

=
^

^
"W

"^
m

^
•TS=»Uado>|

;
S.USjq

UojIcabM
^fcl

'snbdfetopcq.
•qo-pua

'ionsuan
:

-uopoai
j

U4=-j5r
udhdE,

i-*d3Ltajp
icro*

upptup
n(_U

I
T

T



Q

V

J
^
^
^
,,^

?u,^
^

^
.aCu^

^
^

^_^
^

nP
,0,

u«^,^
^

-(otpui^
v**^,T

r
„
p

^
^

j^
^

^

"5§»ij®
Ejf-—

f



J
U

V
^

^
tj-

rffi—
tfl̂

.
.
M

m
m

>\
sjisetajf,

Y

aB
ftj^i

sgs^teM
®

^



JM
gIU

3>3l

M
lg

^
S

f

2m

m
*

^



U
J
D

"5
)8



)3qdojJ
aqijo

?tnoH
'tuipd)^-*

"
«

e
l

-Ji
'=1

-S|~-=ub>
J

i-=n<k»-+
-^

^
^

rM
s,j"T

^v
"^^i3!

-**M
*H

*y

^
.o

-^
,

~*'-«^t»-p>ci")
vujtj^

/tl'A'liJ--
Aryc^s^t

jt^St-pjo

^
-H

t-t
-H**

TJfe^t^
Eut~A)EuwJp-j-Gu*=ru

,Jtr
u,!epj^

-f*«y
uj*.-^

jn^pns^t.
tut^p

l--|°ifr
Gut*^



o
n

|«
j.

uc|[J<>
anbw

m
i

'o
Jirj

iG
-=

te
tM

d

it=»^t=
^=

*J



P
F

%
a

M
^
flq

w
j

lu
-^

^
ta

o
^

n
n

n
r

—
~—

J
L

1
I

J
I

U
efU

J&
L

lfclO
S

to
lM

r

P.J



•D
O

D
G

D
'^

«
;q

«_

-ip
j&

sjr.ideici
spTT-ua^fcisa

u
c
o

jn
q

ut^H
tfciiLptej

utt^-*pirunUEfu_J

u
c
u

t
-
i
s
ns

•t^A
uunScnjc-o

n
a
n



J
^

T
^

/U
l-(c3-(G

>
^)

Si-heM
-U

iuit_n^

'fe*t4fc»l
•fc=ifc=-p

s-t^
ct&

sa?

-iW
-Jt

KI-J^=»UJ|5'"<^
1

3U
t7-r

tf=^=|rh4

-Jfc=c3
U

-it^-jt^p.
-]b

^L
isaaJn

d
!?L

U
-L

-it^Ssf^
U

c=
^)itJ^<

3[uJ
3u_A

i-JtpU
tJ=fp'

d|t=}!iU_)
Al^><~JO~r

Lptan;*
4&ip>

~U
^p

•idt-l>jl5ni-hp>

t^Suue>&
Jc?ri_i

'iui
qcp—

\<^-\5
Ut-ifc^ru

vt^Q
^^t

G>unin
"^f55*^

fc^utJut^
ifias-rtesff

-t-pTDjs^p
^n^ljrtgr.

laialalS
iailM

il|g[aiaL
9.iaisiai

P
lili

tpifflyfcd^l
uJt^K

-fcjck-L-ii^stei:^^
r



J
^
]^

^
l«

T
fg

jsi •
•a

n

U
fA

M
6

u
t

-\i
to

u
tJC

i

«=£•Ut<Up
Ip

^txk*^.
UJo-p>j-Tp^srT

'UttJn&JDCj-
•^osnd

noBccisfe'
u-io-tori

ueH
t^o-tEjt

np
tU

b-p-sl

pjfs^ivr
sndc^=tujis

tsafcideojri;.
uc»Hi<3UJDU9ua

>piun

UJH-joM
-Sun?)E^r|

>)n^uaat)=jcj
uostrps

epoq

^
n

a
-ut>D

^na
•t^CDjo>j

>pdur>0.
ucyv\]

fouocitl^cA
X

IU
D

U
C

D
p»s®

lW
]



~
t--t

C
fl»g

D
u

•

•
n

a
n

n
n

n
n

u

a
x

x
J
o

H
r



nfe=tT=rc^i
U

n
sljn

e»ipd\
»p

np=eju—
l.

i=
i-ri^=

r|.i3>

»^2ty
ut=

p>
q

t's
n

c
ut-=1^fc-'>sJ-[>F>

,G
•p="lI<5s*»

U_-t
fc=>5.Sk=U_4

'-^-|d(-l_to-r4
-U

4"-na=fe-

•—
p»-^H

tp
n

cia?
ciitjicm

—n-zzrgfr^
-L|icp*-t-

C
ut-A

(
_

J
b

-L^t=.'=tu_ii—
^-

iKt—
Te>tp=>

p^i'so^t-U
s»=*qi=7

U
_

te
--H

e
p

C
lp

u
j

/

-u
rzx

^
rzr

i^
3

c
rD

iS
y

^



•iu-i
u

p
u

ie
^

p
U

ig
|

fcif-iq^jja-y^-telw
uaq->

pk4

I-yJ.
iprj'uiJU

.l
UI=>AM

C'lJt^H
irtCi

U
l-p

r-fcll-Lirtl
I1

dtecfe>
diw

iuj
-|(=ef

|̂
if^p-4

•? •Tun
ut=<_inE

ufc=c

3feuj-|t-to»jji=>
<diouc-|

^fcckut=a
cujtpqn

lfcf1*>(i

w
«

*
•

D
D

U
U

U
U



iJn^U
ji-H

k^
tut>

L
V>ut>nJ

;^Jr-j|i_L
i-di~p

—
pc(uUis

itrGt-^»f5
•J'-'saq

fT
^

""'""kkuurj

/£,
(u|?iunoj

luoilniqp}

"
i

n
n

m
p

&

•ut=Gi
&

t
l^jn^-U

sej
-U

!=teU
33p

Jt^put^ip
p

jiso
!

I
U

e»pofc3Efe|=p*J

n
n

n
n

n
n

F
^

5
^

LJ
L

LJ
U

LJ
LI

T
fa^^gpB

K
I



S^p-fJo^j
tupojsC

-iw£Tc»<=j»s-
c*^»-jnfl^i

tunJ«t7;

J
ju

V
M

lc
.'a

A
a

je
n

T
P

I
J
|lO

*
l

A
a

ii3
v
.3

3

H
V

-1
k*

W
V

r-fefc$
,

i
v
o

3
lY

9
f

.
»«X

l
J
T

V
fl

-ic^u^^c;
^

^-ujfc<}n
-y

--.t»^ui=-
•!inv.*-~r

^«-fc.pac.

tu
b

^
t

,

i-»(j««>
ip|-

,

-D
P

-

l*
M

*
^
»

Vf,"J»"=f
|

.
i=

«
*

g
p

=

H
V

-tld
U

lV
M

e
fc

i

T
^<

lft-%

W
V

W
V

U
J

I

1

If
/r

w
w

w

>
pro^rpifs5pj^"

ois^dopqr
-t^e^

-,p
i^jtJW

-fa^
pfsfj^

-Jn-^>(s>>n-SiJV



IM
H

V
a
lH

"^T
r

m
**^?^*^

r.'(**-«-i
"-»—

^p
»ui^rij

r«
~»qi-»(t«*t

i^-K
^j>

(i_p
nU

|

fx
u

w
^n

-j

^
v

i
v

s
.i

r
a
a

ipt-ik>
-^

w
i'ijnpi-ib'ar

~
ib-to^t^

.,u1
5ta1='UJ',p7)

«»"f*p-
v>.lfc-T

CJ>
fc>*Sfc»U-<

U
l^Cuipuccpp

,GUu,^
^!op-T

pf

,
f
>

'
»

i
—

•-
..~~

'
-

H
e-jd,-,'.A

'fiV
--

t£i-<
J

|i»
5

c
rc

>

m
i
«

y
.

c
tir

s
v

w
pjv_i_=

r-T
va-V

iL

5pg©
fc^5^.--p-ifsor^-



p
fl"

4
N

•&-<Y\C^

V
I0

0
1

w
l#>W

-cjai«^£^uii
f^XAi-^r

<Ste*^»>.tt^,
j«^gj4jji|B

J^pl-,



>
t^

S
T

L
u

e
u

v
-
r

u
t=

u
id

u
j

iidt.JU
>

|y^j-

IPM

©
•p^gSl^l

^©©M
sFp^j

•^.a_it3«-(.tj|

5
iU

J
i=

>
uJJQ

nsfUSEClo^j
U?d:*-t=£i

•c?llifc>-p*a

P
jyK

gF
D

B

w
^pjt^-^4-

n
s
i
r'
^

!P
U

!

~
U

"
IS

^a^=
|̂_

'H
""-1]^

<?'t=^>^

=-*"»^^snH
w

isjj

1_tecU>p\J=Tifcfcfr]

c
p

-p
u

s
j

5-I&
S

3
U

c
=

c
>

ljs3
-

s
n

u
c
p

p
i

•ren
stiap

j'

£unc»u-ii^cJ-*A
t

jui
p(«scu4

UIIg^,(§jS5)^J
JSK

^jlj*"8^-*



l-JfcTV
M

s-T-

-iftU
r
g

J-d
V

/^=
t

-fC

ut>
ujip(rm

ie|r

i
d

p
a^

f
^

-^
^

n
u

-j^
^

-LjtW
K

»e-3

^
v

l=?—
f--ljfct»fc='t^_

^pdb^
©^-TpM

y^1^



.IJ
fc

^
U

l-«ltoC(fc<)i-tx)
»ftJ!S

bm
jkJ

'U
|Eut»

u^t-eU
ratsf

IT
jy

f^
•^-Mb-prJ

t1t*^)f;1,-uteEute^u^^^

p
—

-J
«T«"**!\

JS*-^o-j-c

sjp
asL

©
^

g
y

^
f



Jn
u

H
L

ilEtB
IjC

^
n

*3k



^Ur-cpIC-
pi(sfc=T

Jf
'Etll

•-^t,p
y^v^Y^.'-p,vy

U
Jb^j

-dn^j^suv^
^tJujr-i

B^Gtfc*
^nCn^

unJr*,^,Pu*fu4
,g^J

tjhvi^
^

Sny

T
-U

t

ife
x

2
J=

T
c
e
<

sfiT
»



-5
»

-=
>

/^
\-l3

S
»

S
--Z

?

V
u

n
^
h

p
tJ

^
d

*j
•-r

"
L

-t-u
--j

*
=

l—
>

f

-ibGuii^.
upjt^tM

sisr

>p<ilu40-te^j
iStVkJJcl

•¥n$U\y
iGGuiq.

UtettsUJS'y

S'!~i^-s>m^7Sj
-pjn^u-acj-isoj-

^^.-pltijo^

b-U
tu

tp
-p

-ut^l

pjtst^V
^

£t4^n^
=4pdujo-p^

^tszdb^J te*Ml
t^5flj04^g)J^'

—



*
!-J

>
«

tU
|C

-

^

•q.«uAjt^Uteft!t
l,^-ic

JL^C
jw

^

i*
>

u
n

l\&vt*a
rS"n»*!yo

-ii=Gi=e|̂5
<***icit—pK

'V
^P\^AXS^^^r

•C
x,,.

k-A
v-)

-p
r
-y

-*te-^

^n-T
H

y
^

-/
4*>-7?4$.

U
^nrV

jJ
1

#
-

fw
•

**-|«*l
£tW

.
-^-p,,^

^fc-gt-
^

^
d

i^uw
um

j
bvifc,^

t.utnj
-da^.5

qb-kje-3
up^n-p^ip

tut>A
!Tui=»ru

•X&UiLj^
V

^t-U
^

tn;p^
„^

S.Kp-p?
vppi-^i

^c-j-ppL-
-}fc>-ptp-

^.^r^-jrj-
'S

M
sn^

sn-^iJ
-Sh^,J

u^-g

P-p«U
-i3LU

^
fi^

-
iui,

t-ppcPO[T
-cutT

-p^p^
Cut>A

^w
-p^s

vppt-op
,^jlv,.

.

m
=t_iiuj-d=fe3

T-»=-^b»cintM
cu{

ujtT
-pi

•^nq.^f^i's.fcjLj:
iyt-p

i_pu2*p
^rvqxt.=£~r

T
^

O
O

^
tS

=
x

JS
5

U
Je

5
fc

JL



s
£

o
'a

s
.^

i

©
'©

•
s
i-'O

•
e
i.'o

•ijr=
>

'-nu_4np

£
3

e
g

s
a
r
i

x
«

/o
£

'

•
s
a
r
i

1

•S
tcdt

t=>l
E*-L4

1-4t^p>t>jc3><g

J
.

<
v
-*

S
IS

'

1-ppD
cj,

-__|

D
S

S
P

p
^

f

5
rT

-[prvv\^J

a
i-rjp

t-v
«

\:j

^C
xdold

>4
m

1
U

4
O

p=
i-J1-|

-ic*
ta-te>

fc}=
jC

5
,

S
H

h-teap

3
rp

)-
o

rx
sc

rr

U
d

-iIcS
L

is

S
l-U

JtS
'p

t?
]

t-U
rxj_ip-|

«>
pfc»Jep|w

-

t?
h

-4
riiB

G
u

M
^j

&©ffl<U
H^SsglSsM

Jj
J'J^lg^M

f^Tl&
f.



s>
'0

9
£

o
\

91

o
a
j.

g
'o

o
j

^ip>—
|uunp|-Ljt^-jcPS'̂Q

-

8
'o

S
'2

S
'l

,8
'l

^
J
b

p
u

c
^

^

o
v

•^0
9

-
g

o
t

S
ender?'>

i

pU
C

PO
C

I-^p-j^

J-p
T

C
IU

JcP
'-vI

C
l
^
t
4

-
f

1
=

3
*

3
-4

-T
-P

H

U

y
^

o
c
\

r-r=>pTCt
u

«
3

5
D

p
|

r-»
p

"icr

•D
oecr

c«_jc4tji_i

S
>

-T
S

fcdr>
;4..

S
I
M
e
p

t-tt^D
n£>3^4

-OUJf-lGSLl!



9
!?

tW
''

0
9

°H
O

/3
i^i'g

^E
£*°J1\'31#

i

ittU
&

d
o

^
A

-

8
1

S
'O

0
2

rT
ts&

jt-na
)—^

•
s
r

V
c
f

S
i=

dft_u4t>
'-~:>

i.

e
.

e
[

-
J
p

w
S

l
•

-p^q-H
oA

^^

B
p

-
•W

0
-2

^Jto
i-U

t^p
L

e
E

"
l

-LJOcW
-|̂p

-J
lS

f^
L

e
i^

^
'i

fciSK
p-idui-tc^J

B
ubpntT

)

V
S

'V
E

a
3

"
2

e
'-Jt?9

C
^

^
jiS

t=
^

'-=
L

j
•u

csd
^

-rg
^

e
e
e
't

K
<r

V
JI£

S
-E

*
i-M

'>
H

=
>

4
C

?
t_

4
fc

a
_

J
t3

C
rr

S
I
U

5
1

0
^

.su
«

~
rc

p
j|

t-4Jf^t-L
>—

|_

-lSt4l-l|̂-'oQsft-U
^U

D
T

|
TUirt-*--*=*-»J=*&*-*=^y

tpuicdc^iJcrr'
t^

-
I
C

T
-
ts

tP
L

I
s
t!

r
I

&
r

tuL
_fc^r~tf—

|
f3a_jt=>t-^^-[

D
U

D
n

y
i3i_Jt^r-T

y
t?i_

jn
r>

n
y

^tP^-T
U

-T
T

p-
U

t=
u

)D
S

^
[

q^JtnpL
Jl=

^.c^
"
5

t»
D

^
[

&
T_4^-tfcd^-[

t^<
=

3=
5tP

^4
s
n

ts
^

r~
-ut^q.t74^^?i-

D
U

n
S

B
u

s
j

•••'



S
Z

.^

^
E

S
'C

?

0
<

3
V

"
S

O
^

t
^

'3

C
?

^
t^

"
3

0
9

t
^
&

£ilit=>r-J^_i
-u-jit?—

jT-a-jnr^^-tt^-fcps^Q
;

a
jisn

u
i

fed,
itcl'

S
3

a
-
3

"T
T

3]—
h

•}dr="—
iCt-ppJ'

S'fci

.-•fed

B
tLjt?m

^-j
S"lt_Ji=fpJ

s»-fi<
S

r-tU
-4

-l^jfei-jS
i*T

^

i^t=>-^c>r^^~±

hrlr-nrp^tr-T
fcrl-^.SjC

jl
-

S
t-3

S
fc}

p
^L

ffi£
t7

t-4
r3

t=
3

rp
t_

4
:



v
m

V
r
\

1
_

J
C

>
—

v
u

u
^

r
-

0
*

3

9
&

e

^
3ee

V
3&&
i

-&
c

rU
c^JC

P
<

3=
=

^-

-
e
-
i

fc
jo

-q
o

u
j

0
0

1

•
s
'e

i

eB

S
oeE

i

3
1

q.-Jt?pL
4rO

T
.^

i
^
^
o

e

O
EI"I

O
EIrt

,4
,

f
c
t^

^
r
i'

©
d

'F
B

T
"

d
.

l=i^»-Jefc>C
t

•fei
7

3

n
n

-

«-jt=^=tip
ip

o
ssj.;=+fcj

-L
-Jt^

u
-te

fS
sfc

^
•>

!fci

t3St3fc=JHl=*~IO
=-tfcd

4
>

t'fc
i

3<=lt=>:
^ex=

lt=
>

fcA
'fci

•—
JC

I^a
i-tK

^jM
istfci:

.=
±

1_
l_

r-lt3
sr.X

=
ffct

fcy-iy=t-fci!c—
y

:-fci

"©
CO

B
?

t^-p-pS
E

j^-fcl

5
|U

3
T

/

J.H
=

^-i
a

J
T

l
u

jn
-

=•("3k=
1^?i

^.enGW
>J

U
D

t=
> u

r
&

t_
Hfe

y



A
r

&
)M

iM
&

'

aSM
r&iss^

gg@
©yj

J^
^

m
s^

^
-



^
V

M
s*

^
1C

y
<L^<^y

IM
^Yt

fcufc-cfrfcjG
/*•

^

f?i*ts*t^l
?sa*»ds»p*

TpG»«g3<3
fT

1
^



~""T-]
-»"-H*\?>

y

^
-"b

u
i-o

aS
b

u
t=

-\
>

p
>

u
a°i

S
J

^pr~--J^^1=
f>

|
ci'pU

ti'U
'^3'

-}t:::>
L

ut=
tu^d

di?:>i^Jt->-iiH
-

i—<-
it-^ip-

i-Skrj
hiiit-ifcn_it-x;j

utnt-^jt^fci-jcjsf^J.

2>~Gt=*pe
^to-^,.

^p,_^_.

^jB
^yi3f]

jp
^



j«
ji~

t*
*

*
t5

K
7

X
7

U
I

4
-

H
V

-^
-J

1
1

--.
i«

1
1

,

H
^
~

L
r—

J."
A

'-,.

ui^Jlu^u^
•cL^y:

^fnJrfc*^
ifo^-tods-*©

^



•.(*
^

^
14

-u^pe-ysfc^
V>m>|ielSKluJ3»m

-*p}UT)

0
J
U

-p^O
-j-

-»«|>(«fc).iSl4W
'

4,*.-^
vlk-J

-lf>
*

»
-|*4tp

-(iq
v

M
p

p

qt=>-|gfe4
tptdc?

-ucp&
JEap

LptdO
ESs

UDunGucci
ssU

D
U

^url

5a&2)g
^fe^©^}-



/

=UnC
'T=»«t3CJ^^

ut=Q)i

'e^O
^T-ppJ

t_lfc=^tSJt-lQ&43*U4

=3p
ut^-pss

pjj<=re=pi
ut=>b>pt=fcta*3-£^

"pqaiicr'



ItJ
n

s
n

e
f

t*t,|
*=f

t*"t*a"fH
£J;

U
jo

-p
^

M
©

©
^]k>

^



1-fcTAT
W

-icgfciaE
U

btou^p
^cpuo^jp

a^uttiqu-^t:

•^i=r»f&utvJ\
ucs!«q.=ajJis^J-

uc^spdoitnJajJ
utj-iiduje-u^T

<
»J=

*TT:1
"f-»=

*

q.e?-|cp4
I4pt«^>

O
Tg)pR

ig
lyfc^^g





®

tB
ljpipuad.Sep

v**pcpjnp

'TurvSypuym
A

UbuJnajriuJioH-f

3 r
I
S

I

if-pf
-tps*=-

?*»ey
.«pm

»|iU
!f-

T
»

*
p

/*"®
!A

"""

-w
&

e^t»U
«*a

fc>pr<l
<^e?t^»rtJ»T^-

B
rm

^njj-is-
n

saad
«

j4
d

;

^t>-ptp
Gueido

-ppoui

-u
o

u
n

b
u

tra
-jse^usflfeJo

3p«*«JL



ln<n»fipu*l'ippiupniu
b*6PU4

tU
t^fS]

T»^\u|S
A*£ugp



-U
t^A

M
G

l
T

btJtscjbi
'̂O

)

>
^

u
d

u
*

^
t=>jfe>n

dt*>y

U
4to-jSI

-faepcpS

p
i6

«
e

3iW
}«U

Joa&
oaujbO

B
O

-
tr"do-pj|



cjg'ir/si=
b<

^

f*
r/s\

-q
4

=
=

^

n-£m
i

UM
per

?yep
't-fcb-pp

"I-
I

y©
/^|

©
m

i^s*



J
-x
J

l

:s1fc"3T5W
sr>n<P-*-&

T
S&

"•h2p>jaast^gp
p

"2
F?£

s't
=

f

-1—
r^UO^hBK.nabf

l-t^C^M
^o^t^

<s^.. -
U

-
lo

•^Gl-ynQs^r
Spc^fcltP

B
©



m
&

i®
^



KONSEP DASAR PERANCANGAN

ARAH
Orientasi bangunan searah dengan arah kiblat dari kota Yogyakarta,
Yaitu sebesar 26,05 derajat dari arah barat kekanan.

KJQLJLT

Entrance dan Exit ke site juga searah dengan sumbu utama sebagai
ekspresi kesimetrisan dalam site.

_



KONSEP DASAR PERANCANGAN

PENAMPILAN BANGUNAN

Gubahan massa menampilkan kesimetrisan sebagai cerminan shot (barisan sholat)
yang harus seimbang.

r "



PENAMPILAN BANGUNAN

Penanda keberadaan masjid ditandai dengan kehadiran menara kembar yanq
simetris, dengan atap tajuk
(limasan) bersusun tiga, sebagai ciri bangunan masjid pada masa Islam awal di
Yogyakarta.
Bentuk badan menara ditandai dengan bukaan bentuk lengkung pada bagian atas
yang diambilbentuk Arsitektur Islam Persia.

Bentuk atap ruang utama masjid diambil dari alas segi delapan (ornamen geometris
yang sering digunakan
Arsitektur Islam) yang ditampilkan secara vertikal menjadi bentuk segitiga sebagai
ekspresi.

Desain mahkota atap Masjid

\
Tulisan Allah dibuat dalam bingkai ekspresi segitiga



PENAMPILAN BANGUNAN

Entrance ke bangunan utama keberadaannya ditandai dengan gerbang Iwan yang
penempatannya
searah dengan sumbu utama bangunan. Pada sisi sebelah Iwan penampilannya
menggunakan model arcade
(kolom yang disatukan dengan bentuk lancip segitiga dan datar) untuk memperkuat nilai
lokal arsitektur Yogyakarta.

Untuk dinding-dinding bangunan pendukung masjid banyak menggunakan bukaan
dengan atap
bentuk lengkung pada bagian paling atas.
Atap bangunan pendukung berbentuk datar yang diambil dari perancangan bentuk
masjid pada
Islam awal



g y a k a r t a

PENAMPILAN BANGUNAN

Kolam sebagai simbol untuk mensucikan ditempatkan pada bagian depan bangunan

Bentukan kolam yaitu segi delapan yang dibingkai dengan bentuk persegi. Bayangan
dfSluga untuk memperkuat ekspresi kesimetrisan bangunan. Pengolahan site
menggunakan
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PENCAPAIAN BANGUNAN

Pencapaian ke bangunan utama mengambil konsep Hierarki tingkatan pada
Arsitektur masjid awal
di Yogyakarta, dimulai dari gerbang satpam, area sekitar kolam (lambang
pensucian), gerbang Iwan,
serambi dan ruang utama.

utar Serambi
Koiar

a
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RUANG DALAM

Denah masjid berbentuk persegi, sesuai dengan ruang yang terbentuk dalam
gerakan

RutgTaSararperancangannya dibuat bebas dari Kolom untuk keefektifan
rapatnya shof (ma'mum).
Dibawah atap utama, dibuat lubang sampai kepuncaknya.

Ruang bebas kolom

a
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