
 

 

PENGARUH KETINGGIAN TEMPAT DALAM PENENTUAN AWAL 

WAKTU SALAT (JADWAL WAKTU SALAT VERSI  

KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BARRU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan 

Ilmu Falak Pada Fakultas Syariah Dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar 

 

 

Oleh : 

ANDI ARYA KURNIAWAN 

10900117064 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

JURUSAN ILMU FALAK 

2022 



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Andi Arya Kurniawan  

NIM  : 10900117064 

TTL  : Barru,Garessi 04 Oktober 1999   

Jurusan  : Ilmu Falak 

Fakultas/Program : Syariah dan Hukum/S1 

Alamat  : Kabupaten Soppeng 

Judul skripsi : Pengaruh Ketinggian Tempat Penentuan Awal Waktu 

 Salat (Penentuan Jadwal Waktu Salat Versi Kementrian  

 Agama Kabupaten Barru) 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

skripsi atau gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

 

Gowa , 14 Maret 2023 

 

Penyusun, 

 

 

 

Andi Arya Kurniawan 

10900117064 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt atas segala kenikmatan yang 

diberikan Allah swt kepada makhluknya terutama manusia yang bernaung di muka 

bumi ini. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Ketinggian Tempat Penentuan Awal Waktu Salat (Penentuan 

Jadwal Waktu Salat Versi Kementrian Agama Kabupaten Barru) sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Alauddin Makassar.  

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad 

saw. Nabi yang telah diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah swt berupa al-Qur’an 

yang akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Dialah teladan bagi seluruh ummat 

manusia serta pembawa risalah kebenaran dalam menuntun ummatnya kejalan 

keselamatan.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, yang telah memberikan doa, bimbingan, 

petunjuk, dorongan, dan motivasi kepada penulis sehingga segala tantangan dalam 

penyelesaian skripsi ini dapat penulis atasi. Olehnya itu izinkan penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua 

penulis Ayahanda tercinta A.Muh.Yusuf dan Ibunda tercinta Andi Darmawati yang 

senantiasa mendoakan dan memberikan restu, serta kasih sayang yang tidak pernah 

putus dalam mendidik, memotivasi dan membesarkan penulis serta keluarga besar 

penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Kepada diri 

sendiri yang sudah berjuang dan bertahan untuk menyelesaikan semua hal yang 



 

vi 

 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar tempat penulis menimba ilmu dan berproses. 

2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag, Dr. Wahyuddin, M.Hum., Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, 

selaku Wakil Rektor I, II, dan III UIN Alauddin Makassar.   

3. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 

4. Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd., Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum., Dr. H. Muh. 

Saleh Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan I , Wakil Dekan II, Wakil Dekan III 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.  

5. Dr. Fatmawati, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak, Dr. Rahma Amir, M.Ag., 

selaku Sekertaris Jurusan, serta Staf Jurusan yang telah banyak membantu dalam 

pengurusan administrasi jurusan.  

6. Dr. Muh.Rasywan Syarif,S.Hi.,M.Si selaku pembimbing I, Motivator, guru dan 

seperti orangtua bagi penulis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan 

banyak waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan 

dalam mengarungi perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.  

7. Ibu Nur Aisyah, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan penuh 

kesabaran telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan 

bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.  

8. Dr. Alimuddin, M.Ag. dan Irfan,S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang 

telah memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.   

9. Terima Kasih kepada seluruh jajaran Dosen serta seluruh Karyawan Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan 

yang baik dan berguna dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum 



 

vii 

 

UIN Alauddin Makassar.   

10. Saudari kandung saya  dan teman  kakak tingkat saya kan Amirul Haq dan 

seangkatan saya dari tarbiyah jurusan Pai yang telah memberi semangat dan 

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

11. Teman seperjuangan penulis, yaitu teman sanggar yang selalu membantu, 

membersamai dan menjaga kesehatan penulis dalam penyelesaian studi. 

12. Terima kasih kepada sepupu saya Andi Aulia Rahma yang membersamai mulai 

dari awal penyetoran hafalan sampai pada tahap akhir studi penulis.  

13. Terima kasih kepada keluarga besar dan teman-teman Jurusan Ilmu Falak 

khususnya angkatan 2017 yang telah memberikan masukan dan semangat serta 

membantu penulis dalam menemukan ide-ide selama proses penyelesaian studi.  

14. Teman-teman kkn angkatan 71 yang menjadi support system meskipun terhalang 

jarak.   

15. Serta dukungan dari keluarga dan sepu–sepupu saya di A.Massiara squad 

membuat penulis selalu bersemangat mengerjakan tugas akhir.  

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya sebuah karya buatan manusia yang tidak luput 

dari kesalahan pastilah memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kritik dan 

saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang.  

Gowa, 14 Maret 2023   

Penyusun 

 

 

Andi Arya Kurniawan  

NIM. 10900117064  

 

 

 



 

viii 

 

DAFTAR ISI 

JUDUL  ............................................................................................................            i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..........................................................         ii 

PENGESAHAN SKRIPSI  ..............................................................................          iii 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................       iv 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................         vii 

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................       ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI  .....................................................................           x 

ABSTRAK  ......................................................................................................         xv 

BAB   I  PENDAHULUAN  ............................................................................      1-11 

A. Latar Belakang  ..........................................................................         1 

B.  Rumusan Masalah  .....................................................................        5 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  ......................................        5 

D. Kajian Pustaka  ...........................................................................        6 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ..............................................         10 

BAB  II TINJAUAN TEORITIS  ....................................................................     12-43 

A. Tinjauan Tentang Waktu Salat  ..................................................       12 

B. Tinjauan  Tentang Ketinggian Tempat  .....................................       31 

C. Kerangka Konseptual  ................................................................       43 

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................     44-50 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  .......................................................       44 

B. Pendekatan Penelitian  ...............................................................       45 

C. Sumber Data  ..............................................................................       46 

D. Metode Pengumpulan Data  .......................................................       46 

E. Instrumen Penelitian ..................................................................       47 

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisi Data  ..............................       48 

G. Pengujian Keabsahan Data  ........................................................      49 

BAB IV PEMBINAAN KARAKTER BERBASIS DAKWAH MELALUI  

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER GERAKAN PRAMUKA  



 

ix 

 

 UIN ALAUDDIN MAKASSAR  .....................................................     51-63 

A. Gambaran Umum Kabupaten Barru ..........................................   51 

B. Metode penentuan Awal Waktu Salat Kementrian Agama  

Kabupaten Barru  .......................................................................   55 

C. Signifikansi Ketinggian Tempat Dalam Penentuan Awal  

Waktu Salat Kementrian Agama Kabupaten Barru ...................   57 

BAB   V PENUTUP  ........................................................................................   64 - 65 

A. Kesimpulan  ...............................................................................          64 

B. Implikasi Penelitian  ...................................................................          65 

DAFTAR PUSTAKA  .....................................................................................          66 

LAMPIRAN  ....................................................................................................  67 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  ........................................................................   72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 4.8  ......................................................................................................          57 

Gambar 4.9  ......................................................................................................          58 

Gambar 4.10  ....................................................................................................          59 

Gambar 4.11  ....................................................................................................          60 

Gambar 4.12  ....................................................................................................          61 

Gambar 4.13  ....................................................................................................          61 

Gambar 4.14  ....................................................................................................         62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

 



 

x 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع
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 Gain G se غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun N En ى

  ّ  Wawu W We 

  ّ  ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــ ـ

 KASRAH I I ـــ  

 ḌAMMAH U U ـــ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan Huruf 

 
Nama 

 
Huruf dan Tanda 

 
Nama 

 Fathah dan alif ا | ى

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis ى

di atas 

 Dammah dan و

wau 

U u dan garis 

di atas 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti  

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 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 (-). 
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7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, 

khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا) 

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (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, 
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maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR). 



ABSTRAK 

Nama  : Andi Arya Kurniawan  

NIM  : 10900117064  

Judul  : PENGARUH KETINGGIAN TEMPAT PENENTUAN AWAL  

  WAKTU SALAT(PENENTUAN JADWAL WAKTU SALAT  

    VERSI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BARRU) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui konsep kriteria visibilitas 

Kementrian Agama dalam penentuan awal Waktu Salat, 2) mengetahui kelebihan dan 

kekurangan kriteria visibilitas Kementrian Agama dan 3) mengetahui implementasi 

kriteria visibilitas Kementrian Agama  dalam penentuan Awal Waktu Salat di 

Indonesia.   

Penelitian ini termasuk pada penelitian Lapangan kulitatif  (Field research),   

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran Kementrian Agama 

Kabupaten Barru dalam menentukan Awal Waktu Salat di Kabupaten Barru dan 

bagaimana proses pengukuran ketinggian tempat oleh Kementrian Agama Kabupaten 

Barru   

Dan metode pengumpulan data yang di gunakan  yakni observasi,wawancara 

dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan  dan analisis data dilakukan debgan 4 

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

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kementrian Agama Kabupaten 

Barru dalam menentukan awal waktu salat pengukuran di kementrian Agama 

Kabupaten Barru harus mengajukan surat permohonan peninjauan pengukuran dengan 

prosedur yang berlaku.  

Implikasi dari penelitian ini adalah peneliti berharap agar kementrian agama 

sebagai yang berwenang melakukan pengukuran dalam menentukan awal waktu salat 

harus lebih melakukan sosialisasi dan diharapkan mampu  mengadakan kegiatan yang 

berhubungan dengan pengukuran ketinggian tempat bersama badan hisab rukyah yang 

melibatkan akademisi (universitas) di bidang Ilmu Falak dan Kementrian Agama perlu 

mengeluarkan surat edaran dalam pengukuran dan penentuan awal waktu salat di 

setiap masjid atau musala harus ada permohonan pengukuran ke kementrian agama    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salat merupakan ibadah yang paling utama dan persoalan yang sangat utama 

dan sangat signifikan dalam Islam. Oleh karena itu, Islam memposisiskan salat sebagai 

suatu yang khusus dan fundamental, yaitu menjadikan suatu rukun Islam yang harus 

ditegakkan. Salat juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap hari secara 

independen terhadap lingkungan eksternal, bahkan independen dari kondisi fisik 

manusia, dalam artian, salat di wajibkan kepada orang yang tua renta, orang yang 

bahkan lumpuh sekalipun, dalam perjalanan, bahkan dalam kondisi peperangan.1 

Menunaikan kewajiban ibadah salat, kaum muslimin tidak bisa memilih waktu 

seperti yang dikehendakinya. Salat tidak dikerjakakan saat kaum muslimin memiliki 

waktu luang, akan tetapi kaum muslimin harus bisa meluangkan waktunya untuk 

mengerjakan salat bila waktunya telah tiba, karena salat telah terikat dengan waktu-

waktu yang telah ditentukan. 

Waktu salat yang ada selama ini yang ada di tempat-tempat ibadah, seperti 

masjid, musallah dan meunasah adalah hasil kreatifitas para ahli falak dalam 

menetapkan patokan waktu salat berdasarkan pada gerak semu matahari dengan 

patokan tinggi matahari dilihat dari suatu tempat, yaitu dengan keteraturan gerak harian 

matahari. 

                                                 
1 Tono Saksono, Mengungkap Rahasia Simponi Dzikir Jagat Raya, cet. I (Bekasi: Pustaka 

Darul Ilmi, 2006) h. 99 
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Setelah mengetahui posisi matahari, baru dikolaborasikan dengan waktu 

pertengahan yang bisa dipedomani dengan mudah oleh manusia dengan cara di simpan 

di arloji yang biasa dipakai saat ini. 

Berikut: 

1. Awal masuk waktu zuhur : 0 derajat 

2. Awal masuk waktu ashar: Z ashar= tan-1(tan abs (do – Lu) + 1) 

3. Awal masuk waktu Maghrib: -1 atau 91 derajat 

4. Awal masuk waktu Isya: -18 atau 108 derajat 

Awal masuk waktu Subuh: -20 atau 110 derajat 

Data tinggi matahari untuk penentuan awal waktu salat tidak seragam di seluruh 

Dunia, khususnya pada data tinggi matahari untuk waktu Isya’ dan Subuh. Menurut 

Susiknan Azhari, secara umum data tinggi matahari untuk penentuan waktu salat yang 

ada di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh data yang ada di mesir. Oleh 

karenanya ia menyarankan agar data ketinggian matahari dalam penentuan waktu salat 

sudah saatnya di dialogkan dengan hasil-hasil riset kontemporer.2 

Di Indonesia nilai tinggi matahari dalam rumus waktu salat selalu sama untuk  

semua wilayah. Hal ini mengakibatkan hasil perhitungan waktu salat akan sama untuk 

semua wilayah tanpa memandang kadar kecemerlangan langit (twilight) dan tinggi 

rendah suatu daerah. Realita yang sebenarnya telah di ketahui bahwa bentuk bumi 

tidaklah datar, akan tetapi berbentuk bulat dan permukaanya ada lautan dan daratan. 

Daratan juga bervariasi dalam keluasan dan ketinggiannya. Bumi tidaklah datar, akan 

tetapi berbentuk bulat dan permukaanya ada lautan dan daratan. Daratan juga bervariasi 

dalam keluasan dan ketinggianya. 

                                                 
2 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Moderen, cet. II 

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 70.  
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Waktu salat merupakan waktu yang sangat penting bagi umat muslim. 

Menentukan waktu salat yang tepat sangatlah penting karena salat harus dilakukan 

pada waktu yang telah ditentukan oleh agama Islam. Waktu salat ditentukan 

berdasarkan posisi matahari, dimana waktu salat Subuh dimulai saat terbit fajar, waktu 

salat Dhuhur dimulai saat matahari berada tepat di tengah langit, waktu salat Asar 

dimulai setelah matahari sedikit menurun dari posisi tengah, waktu salat Maghrib 

dimulai saat matahari terbenam, dan waktu salat Isya dimulai setelah cahaya merah 

jambu senja benar-benar hilang. 

Namun, ada faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penentuan waktu salat, 

yaitu ketinggian tempat. Ketinggian tempat dapat mempengaruhi saat terbitnya fajar 

dan terbenamnya matahari, yang pada akhirnya akan mempengaruhi penentuan waktu 

salat. Oleh karena itu, penentuan waktu salat yang tepat pada daerah yang berbeda 

ketinggiannya menjadi penting untuk dipelajari. 

Selain itu, selama ini penentuan waktu salat dilakukan berdasarkan perhitungan 

matematika dan ilmu falak yang telah disempurnakan sejak zaman klasik Islam. 

Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, sekarang juga telah tersedia alat 

bantu seperti aplikasi dan perangkat elektronik yang dapat membantu dalam 

menentukan waktu salat. 

Meskipun demikian, keakuratan penentuan waktu salat masih menjadi 

perdebatan di kalangan umat muslim. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu 

salat harus didasarkan pada pengamatan langsung oleh manusia, sedangkan yang lain 

berpendapat bahwa perhitungan matematis dan penggunaan teknologi yang canggih 

sudah cukup akurat untuk menentukan waktu salat. 

Dalam konteks pengaruh ketinggian tempat terhadap penentuan waktu salat, 

perdebatan ini menjadi semakin kompleks karena faktor ketinggian tempat yang 
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mempengaruhi saat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari dapat berbeda-beda 

tergantung pada lokasi dan waktu yang berbeda pula. Oleh karena itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan bermanfaat bagi 

umat muslim dalam menentukan waktu salat di daerah-daerah dengan ketinggian yang 

berbeda. 

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai pengaruh ketinggian tempat 

terhadap penentuan awal waktu salat di Kab. Barru. Penelitian ini akan membahas 

bagaimana ketinggian tempat dapat mempengaruhi penentuan waktu salat, serta 

dampaknya terhadap praktik ibadah umat muslim di daerah-daerah dengan ketinggian 

yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik 

tentang penentuan waktu salat yang tepat, terutama pada daerah-daerah dengan 

ketinggian yang berbeda. 

Penelitian mengenai pengaruh ketinggian tempat terhadap penentuan waktu 

salat ini juga dapat membantu mengatasi perbedaan waktu salat yang terjadi di daerah-

daerah dengan ketinggian yang berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan waktu salat 

dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam praktik ibadah umat muslim, terutama 

dalam hal jadwal kerja dan kegiatan sosial. 

Dengan mengetahui pengaruh ketinggian tempat terhadap penentuan waktu 

salat, maka dapat dihasilkan standar waktu salat yang lebih akurat dan konsisten di 

seluruh wilayah yang memiliki perbedaan ketinggian. Hal ini akan memudahkan umat 

muslim dalam menjalankan praktik ibadah mereka dan juga meminimalkan perbedaan 

waktu salat yang terlalu jauh dari yang seharusnya, sehingga tidak mengganggu 

kegiatan sehari-hari. 

Dalam hal ini, penelitian juga dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk 

menentukan kebijakan terkait penentuan waktu salat secara nasional, khususnya dalam 
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hal penetapan kalender hijriah dan penetapan waktu salat yang resmi. Hal ini akan 

memberikan manfaat bagi umat muslim dan juga memudahkan pemerintah dalam 

menjalankan tugasnya dalam mengatur kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merangkum sub masalah yang akan 

dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan waktu salat di daerah dataran rendah dan daerah 

dataran tinggi di Kabupaten Barru? 

2. Bagaimana akurasi jadwal waktu salat yang telah ditentukan oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Barru dengan memperhatikan ketinggian tempat? 

Untuk menjawab beberapa sub masalah di atas, akan diuraikan pada 

pembahasan-pembahasan selanjutnya. 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana mengetahui pengaruh ketinggian 

tempat terhadap penentuan waktu salat di Kabupaten Barru, serta menguji keakuratan 

jadwal waktu salat yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru 

dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat.  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus dari judul penelitian tersebut adalah untuk menjawab 

pertanyaan apakah ketinggian tempat berpengaruh pada penentuan awal waktu salat, 

dan sejauh mana jadwal waktu salat yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Barru akurat dalam memperhitungkan faktor ketinggian tempat. Penelitian 

ini juga bertujuan untuk membandingkan waktu salat di daerah dataran rendah dan 
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dataran tinggi di Kabupaten Barru serta melihat perbedaan waktu salat antara jadwal 

waktu salat Kementerian Agama Kabupaten Barru dengan waktu salat yang ditentukan 

berdasarkan pengamatan langsung.  

Fokus penelitian ini akan membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik 

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penentuan waktu salat dan cara 

meningkatkan akurasi penentuan waktu salat di Kabupaten Barru. 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa kajian pustaka yang terkait dengan penelitian sebagai bahan rujukan 

antara lain: 

1.  Nailur Rahmi dalam jurnal berjudul “Penyatuan Zona Waktu dan Pengaruhnya 

terhadap Penetapan Awal Waktu Salat”3-Jurnal ini membahas tentang penyatuan 

zona waktu ternyata tidak begitu menyulitkan dalam penetapan awal waktu salat. 

Karena pada dasarnya penetapan awal waktu salat tetap berdasarkan ketentuan 

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang sudah dirumuskan dalam rumus-

rumus awal waktu salat dalam Ilmu Falak. Cuma bagi masyarakat yang sudah 

terbiasa menggunakan pola jadwal waktu salat yang berdasarkan 3 zona waktu 

akan merasa canggung dengan pola jadwal waktu salat berdasarkan 1 zona waktu. 

2. Rasywan Syarief dan Darwati dalam artikelnya berjudul “Uji Akurasi Awal Waktu 

Salat berdasarkan Hisab Kontemporer di Masjid Kelurahan Macanang, Kab. 

Bone”.4 - Jurnal ini membahas tentang metode awal waktu salat berdasarkan hisab 

kontemporer menggunakan metode ephemeris yang merupakan metode 

                                                 
3Rahmi, Nailur. "Penyatuan Zona Waktu dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Awal Waktu 

Salat." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 13.1 (2018).  
4Syarif, Muh Rasywan, and SHI Rasywan Syarif. "UJI AKURASI AWAL WAKTU SALAT 

BERDASARKAN HISAB KONTEMPORER DI MASJID KELURAHAN MACANANG 

KABUPATEN BONE." HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak 1.3 (2020): 49-68. 
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perhitungan falak. Metode yang digunakan pada masjid-masjid yang ada di 

Kelurahan Macanang yakni menggunakan jadwal sepanjang masa dan jam digital. 

Awal waktu salat dari beberapa masjid yang ada di Kelurahan Macanang 

Kabupaten Bone, jika dibandingkan dengan metode ephemeris 1 masjid yang 

memilki selisih 1menit sedangkan masjid yang lainnya memilki selisih 5-9 menit, 

sehingga menurut penulis waktu salat yang ada di Kelurahan Macanang 

Kabupaten Bone perlu ditinjau kembali. 

3. Nur Aisyah dan Ardiansyah Safnas dalam artikel “Uji Akurasi Penentuan Jadwal 

Waktu Salat Perspektif Ilmu Falak”5. Dalam jurnal ini dibahas tentang metode 

waktu salat menggunakan metode ephemeris yang merupakan metode perhitungan 

falak. Dan metode yang digunakan pada masjid yang ada di Kecamatan 

Bulukumba Kabupaten Bulukumba, yakni menggunakan jadwal sepanjang masa 

dan jam digital. Waktu salat dari beberapa masjid yang ada di Kecamatan 

Bulukumba Kabupaten Bulukumba, jika dibandingkan dengan metode ephemeris, 

ketiga masjid yang dijadikan sampel memiliki selisih yang berbeda-beda, seperti 

masjid besar jabal taqwa memiliki selisih1-5 menit, begitupun juga masjid Sitti 

Aisyah memiliki selisihnya 1-5 menit, dan masjid Nurul Al-Amin memiliki selisih 

1-8 menit. 

4. Musyfikah Ilyas dan Nurhalizah dalam artikel “Penentuan Awal Waktu Salat 

Wajib di Kota Sengkang dengan Menggunakan Metode Klasik dan 

Kontemporer”6. 

                                                 
5Safnas, Ardiansyah, Nur Aisyah, and Syukur Abu Bakar. "UJI AKURASI PENENTUAN 

JADWAL WAKTU SALAT PERSPEKTIF ILMU FALAK." HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak 3.3 

(2022): 62-71.  
6Sompa, Nurhalizah, and Musfika Ilyas. "Penentuan Awal Waktu Salat Wajib di Kota Sengkang 

dengan Menggunakan Metode Klasik dan Kontemporer." HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak 1.2 (2020): 

145-170.  
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Jurnal ini mengulas penentuan awal waktu salat wajib dio Kota Sengkang dengan 

membandingkan metode klasik dan kontemporer. Data yang ditemukan adalah 

bahwa masyarakat Kota Sengkang menentukan salat wajib dengan mennggunakan 

metode klasik seperti fenomena alam, bayangan benda, suara binatang, serta 

metode yang disusun oleh anregurutta H. Yunus Marathan. Sedang metode 

kontemporer yang digunakan adalah menggunakan rumus penentuan waktu salat 

serta aplikasi-aplikasi berbasis android, seperti muslim pro. 

5. Yuyun Hudhoifah “Fomulasi Penetuan Awal Waktu Salat yang Ideal (Analisis 

Terhadap Ketinggian Tempat dan Penggunaan Waktu Ihtiyat Untuk Mengatasi 

Urgensi Ketinggian Tempat dalam Formulasi Penentuan Awal Waktu Salat)”7. 

Dalam skripsi ini membahas tentang ketinggian tempat sangat penting dalam 

penentuan waktu salat. Karena terkait dengan tingkat keakurasian waktu salat agar 

seseorang tidak melakukan salat sebelum waktunya. Didalam skripsi ini juga 

membahas tentang penggunaan waktu ihtiyat untuk mengatasi pengaruh 

ketinggian tempat dalam penyajian waktu salat yang ideal terkait urgensinya 

ketinggian tempat adalah tidak perlu pengadaan konversi tempat berdasarkan 

ketinggian tempat, tetapi cukup dengan menggunakan waktu ihtiyat sebagaimana 

yang diberikan oleh ahli falak.  

6. Encep Abdul Rojak, dkk “Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fikih Waktu 

Salat: Analisis Jadwal Waktu Salat Kota Bandung” pembahasan dalam Jurnal ini 

adalah pentingnya menggunakan data untuk koreksi tempat untuk jadwal salat kota 

Bandung. Ketinggian tempat untuk wilayah Bandung, ketinggiannya diatas 700 

meter dpl. Tidak ada wilayah Bandung yang ketinggian 0 meter dpl. Jadi jika 

                                                 
7Wardani, Ira. Urgensi ketinggian tempat terhadap akurasi awal waktu salat di Pulau Lombok. 

Diss. UIN Mataram, 2020. 
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menghitung jadwal salat Kota Bandung dengan ketinggian 0 meter dpl, itu artinya 

jadwal tersebut bukan untuk Kota Bandung. Menurut Encep Rojak dkk ia 

berpendapat koreksi ketinggian tempat dalam menentukan jadwal awal waktu salat 

pada Kota Bandung sangat penting untuk dimunculkan. Karena ketinggian.8  

7. Penelitian lain dilakukan oleh Zainuddin “Posisi Matahari Dalam  

Menentukan Waktu Salat. Menurut Dalil Syari pembahasan dalam jurnal ini 

adalah Bagaimana mengetahui waktu salat menurut dalil syar’i mengenai 

kedudukan matahari dalam menentukan waktu salat Butar-Butar menulis dalam 

bukunya yang dikutip oleh Abu Yazid Raisal. Yakni Waktu salat Zuhur ditandai 

dengan tergelincirnya Matahari dari posisi kulminasi atas. Waktu salat Asar 

ditandai ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya, waktu 

salat Magrib dimulai ketika matahari telah terbenam, waktu salat Isya dimulai 

ketika di langit telah hilang mega merah, dan waktu Subuh ketika terbit fajar.9 

Sampai saat ini ada beberapa metode hisab yang berkembang, diantaranya 

adalah perhitungan dengan menggunakan data-data Ephemeris, nautika, dan hisab yang 

dijabarkan dalam kitab-kitab klasik. Banyak buku ilmu falak yang membahas 

perhitungan awal waktu salat, salah satunya Buku Ephemeris Hisab Rukyat 2017. Buku 

Ephemeris Hisab Rukyat 2017 diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik 

Indonesia sebagai refrensi kepada masyarakat dalam hal hisab rukyat. Namun, dalam 

hisab awal waktu salatnya, penulis menemukan beberapa keunikan dalam hisab atau 

metode yang digunakan, di antaranya:  Ketinggian tempat Pada hisab perhitungan awal 

                                                 
6 Encep Abdul Rozak, Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fikih Waktu Salat : Analisis 

Jadwal Waktu Salat Kota Bandungm, Jurnal ( Bandung: Universitas Islam Bandung, 2017) 
7Butar-Butar A. J., ―Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan. (Purwokerto: UM 

Purwokerto Press. 2016). Abu Yazid Raisal DKK, 2019, Pemanfaatan t.t. 
9 Zainuddin, Zainuddin. "Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Salat Menurut Dalil 

Syar’i." ELFALAKY 4.1 (2020).  
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waktu salat dalam Buku Ephemeris Hisab Rukyat 2017 belum memasukkan nilai 

ketinggian tempat, dimana nilai ketinggian tempat sangat penting dalam hisab awal 

waktu salat Maghrib dan terbitnya Matahari.  

Dari beberapa data referensi yang dikemukakan, penulis belum menemukan 

secara khusus membahas tentang pengaruh ketinggian tempat dalam penentuan awal 

waktu salat, khususnya di Kabupaten Barru. Oleh karenanya, penulis merasa perlu 

mengkaji lebih komprhensif judul penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Memberikan informasi yang lebih akurat tentang penentuan awal waktu 

salat di daerah dengan ketinggian tempat yang berbeda, sehingga umat 

muslim dapat melaksanakan ibadah salat sesuai dengan waktu yang 

sebenarnya. 

b. Meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

penentuan awal waktu salat, khususnya faktor ketinggian tempat. 

c. Membantu pemerintah dalam menentukan jadwal waktu salat yang lebih 

akurat di daerah dengan perbedaan ketinggian tempat yang signifikan. 

d. Memberikan referensi atau acuan bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik 

untuk melakukan penelitian terkait pengaruh ketinggian tempat terhadap 

penentuan awal waktu salat 

e. Menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Agama dalam menentukan 

jadwal waktu salat yang lebih akurat di seluruh wilayah Indonesia 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khazanah pengetahuan 

peneliti serta masyarakat mengenai terhadap awal waktu salat (Penentuan 

jadwal waktu salat versi kementerian agama Kabupaten Barru). 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi atau rujukan untuk hasil penelitian dan dapat di gunakan 

oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Tentang Waktu Salat 

Secara etimologi (bahasa), salat adalah doa.10 Arti salat menurut istilah Syari’at 

berarti; Sebuah perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.11 

Salat dalam agama Islam menempati kedudukan paling Tinggi, ini artinya salat 

kedudukanya tidak dapat di tandingi oleh ibadah lainya.Salat merupakan tiang agama, 

maka agama tidak akan berdiri kokoh melainkan denganya.12 

Salat merupakan pilar dan salah satu dari pilar dan salah satu dari rukun Islam. 

Bahkan perhatian Islam terhadap salat sampai pada perintah supaya umatnya tetap salat 

pada saat mukim maupun safar, juga dalam keadaan aman maupun takut. Secara syar’i 

salat yang diwajibkan (salat maktubah) itu mempunyai waktu-waktu yang telah 

ditentukan atau biasa biasa disebut ibadah muwaqqat. Meskipun di dalam al-qur’an 

dijelaskan secara gamblang.13 

Waktu-waktu salat merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan ibadah 

umat Islam. Sebagai umat Muslim, kita diwajibkan untuk mengikuti ketentuan-

ketentuan tersebut dan melaksanakan shalat pada waktu yang telah ditentukan. Salat 

adalah salah satu ibadah dan kewajiban wajib bagi setiap Muslim yang sudah baliq dan 

                                                 
10 Al-Sheikh Muhammad al-Khodari Bek, Tarikh al-Islami, Cet. IV (Baerut: Dar al-Kotob al-

Ilmiyah, 2013) h. 28. 

11 Al-Hafid Ahsin W. Kamus Ilmu al-Qur’an, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005) h. 264 
12 Muhammad Abdul Hamid Asy- Syarqawi dan Raja’i Muhammad, Ka’bah Rahasia Kiblat 

Dunia (Jakarta Selatan: PT Mizan Publikasi, 2009)  

13 Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, Pengantar Ilmu Falak. (Depok: Rajawali Pers, 2018) 
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Salat tersebut memiliki waktu-waktu tertentu.14Salat memiliki nilai dan makna 

penting dalam agama Islam, dan pelaksanaannya pada waktu-waktu yang telah 

ditentukan menunjukkan ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah SWT. 

1. Pengertian Waktu Salat 

Menurut bahasa dan istilah, waktu salat adalah waktu yang telah ditentukan 

oleh syariat Islam sebagai waktu untuk melaksanakan salat wajib. Waktu salat 

ditentukan berdasarkan posisi matahari dan memiliki batas waktu yang berbeda-beda 

setiap harinya. Adapun pengertian waktu salat menurut istilah adalah waktu yang telah 

ditetapkan dalam agama Islam sebagai waktu untuk melaksanakan salat wajib dengan 

syarat-syarat tertentu, seperti harus dalam keadaan suci dan harus menghadap kiblat. 

Waktu salat juga merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi kewajiban bagi setiap 

Muslim untuk melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. 

Waktu salat adalah waktu yang telah ditetapkan dalam agama Islam untuk 

melaksanakan lima waktu salat sehari semalam, yaitu salat Subuh, salat Dzuhur, salat 

Ashar, salat Maghrib, dan salat Isya. Berikut adalah pandangan beberapa tokoh terkait 

pengertian waktu salat : 

1. Al-Ghazali: Al-Ghazali menyatakan bahwa waktu salat adalah waktu yang 

telah ditetapkan oleh Allah swt. sebagai waktu untuk beribadah. Ia 

mengatakan bahwa waktu salat harus dijadikan sebagai sarana untuk 

berkomunikasi dengan Allah swt. 

2. Ibnu Taimiyah: Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa waktu salat adalah 

waktu yang harus dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan 

                                                 
14  Rahmatiah HL, “Urgensi Pengaruh Rotasi Dan Revolusi Bumi Terhadap Waktu Salat” 

(Elfalaky 1. no 1, 2017) h.59. 
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dengan Allah swt. Ia menyatakan bahwa waktu salat harus dijadikan sebagai 

waktu untuk menyucikan diri dan memperbaiki akhlak. 

3. Al-Bukhari: Al-Bukhari menyatakan bahwa waktu salat adalah waktu yang 

telah ditetapkan dalam Islam untuk memperingati kebesaran Allah swt. dan 

untuk menunjukkan rasa syukur kepada-Nya. Ia mengatakan bahwa waktu 

salat adalah waktu untuk memperkuat hubungan dengan Allah swt. Dan 

untuk membuka pintu rahmat-Nya. 

4.  Imam Malik: Waktu salat dimulai ketika matahari sudah melewati titik 

tengah dan bergerak menuju barat, dan waktu tersebut berlangsung hingga 

matahari terbenam. 

5. Imam Asy-Syafi'i: Waktu salat dimulai ketika bayang-bayang benda telah 

sama panjangnya dengan benda itu sendiri, dan berakhir ketika matahari 

terbenam. 

6. Imam Abu Hanifah: Waktu salat di mulai ketika bayang-bayang benda telah 

dua kali panjang benda itu sendiri, dan berakhir ketika matahari terbenam. 

7. Imam Ahmad bin Hanbal: Waktu salat dimulai ketika matahari telah 

bersinar terang dan bayang-bayang benda telah muncul, dan berakhir ketika 

matahari terbenam. 

Di Indonesia, pandangan ulama atau pakar falak terkait penentuan waktu salat 

juga bervariasi tergantung pada mazhab yang dianut dan interpretasi mereka terhadap 

nash-nash syar'i. Namun, umumnya para ulama dan pakar falak di Indonesia mengacu 

pada metode hisab (perhitungan) dan rukyah (pengamatan langsung) dalam 

menentukan waktu salat. 

Pandangan ulama di atas menggambarkan variasi dalam pengertian waktu salat 

berdasarkan metode penentuan yang berbeda. Meskipun terdapat perbedaan pendapat 
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dalam pandangan tersebut, namun semuanya tetap mengacu pada dasar penghitungan 

pergerakan matahari sebagai landasan penentuan waktu salat. 

Beberapa lembaga resmi di Indonesia, seperti Kementerian Agama dan Badan 

Hisab dan Rukyah (BHR) Nahdlatul Ulama, juga telah menetapkan metode penentuan 

waktu salat yang berbeda-beda tergantung pada kondisi wilayah setempat. Sebagai 

contoh, di wilayah Indonesia Timur, di mana matahari terbit lebih cepat dibandingkan 

di wilayah Indonesia Barat, maka waktu salat juga akan dimulai lebih awal. Namun, 

pada umumnya, para ulama dan pakar falak di Indonesia menekankan pentingnya 

menghormati perbedaan pandangan dan metode penentuan waktu salat yang berlaku di 

wilayah masing-masing, sejalan dengan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan 

perbedaan pendapat di dalam agama Islam. 

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa waktu salat memiliki 

makna yang sangat penting dalam agama Islam. Waktu salat harus dijadikan sebagai 

sarana untuk beribadah kepada Allah swt. Dan memperkuat hubungan dengan-Nya. 

Pandangan-pandangan ini dapat menjadi bahan referensi yang berguna untuk 

menambah informasi dalam penelitian tentang Pengaruh Ketinggian Tempat 

Penentuan Awal Waktu Salat.  

Mengerjakan salat diluar waktunya dengan sengaja dan diluar ketentuan yang 

dibenarkan syariat, maka salat itu menjadi tidak sah. Pelaksanaan ibadah salat yang 

menjadi kewajiban utama bagi umat Islam.15 

Namun, untuk menentukan waktu salat secara tepat dan akurat, ilmu falak 

sangat diperlukan. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan dan posisi 

                                                 
15 Mahyuddin  latuconsina  nur  amirah,  ‘Analisis  Penentuan  Waktu-Waktu  Haram  Salat  Di 

Sungguminasa  Kecamatan  Somba  Opu  Dalam  Perspektif  Ilmu  Falak’, Hisabuna,  1.2  (2020),  7 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/view/14953. 
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benda-benda langit, seperti matahari, bulan, dan bintang, serta perhitungan matematika 

yang terkait dengan fenomena alam tersebut. Dalam praktiknya, pengaturan waktu 

salat dilakukan dengan menghitung pergerakan semu matahari, yang berbeda-beda 

pada setiap lokasi di bumi. Oleh karena itu, penentuan waktu salat harus disesuaikan 

dengan kondisi geografis dan astronomi setiap tempat. 

Dengan menggunakan ilmu falak, penentuan awal waktu salat dapat dilakukan 

dengan tepat dan mudah. Orang yang ingin melakukan salat di awal waktu pun dapat 

merasakan kemudahan dan kepastian dalam melaksanakan ibadah tersebut. Hal ini 

menunjukkan betapa pentingnya ilmu falak dalam kehidupan umat Islam sebagai salah 

satu ilmu yang mendukung pelaksanaan ibadah-ibadah wajib, seperti salat.16 

2. Sejarah Awal waktu salat 

Muhyidin Khazin berpendapat bahwa yang di maksud dengan waktu-waktu 

salat disini adalah seperti yang sudah biasa diketahui oleh masyarakat, waktu- waktu 

salat yang lima waktu yakni; Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya’, dan Subuh, ditambah 

waktu imsak, terbit Matahari, dan waktu Dhuha. Sedangkan menurut Slamet Hambali 

yang dimaksud dengan waktu salat yaitu dalam pengertian hisab ialah awal masuknya 

waktu salat. 

Pada masa Rasulullah saw. Allah swt. Memerintahkan Nabi Muhammad Saw. 

Untuk melaksanakan salat mengarah ke Baitul Makdis di Palestina. Kala itu Rasulullah 

belum di perintahkan untuk menghadap ke ka’bah karena saat itu ka’bah dikelilingi 

banyak berhala yang disembah oleh kaum Quraisy. Rasulullah saw. Diperintahkan 

menghadap ke ka’bah setelah Rasulullah telah menguasai kembali Kota Mekah dan 

seluruh patung yang di kelilingi ka’bah sudah dihancurkan. Maka saat itu pula 

                                                 
16 Fatmawati, Ilmu Falak (Cet.I; Watampone: Syahadah, 2016), h. 118. 
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Rasulullah saw. Selalu menghadap ke langit ketika selesai melaksanakan salat sehingga 

dilakukan secara berulang-ulang maka turunlah Ayat yang menganjurkan Nabi 

Muhammad saw. Berpaling menghadap ke Ka’bah di Mekah.17 

3. Dasar Hukum Waktu salat 

Waktu salat telah diisyaratkan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis 

Rasulullah saw sebagai berikut: 

a. Dasar Al-Qur’an 

1) QS. Al-Baqarah/2 : 238 : 

ى 
َ
 عَل

۟
فِظُوا تِ ٱحََٰ وََٰ

َ
ل ةِ ٱوَ  لصَّ وَٰ

َ
ل وُسْطَىَٰ ٱ لصَّ

ْ
  ل

۟
ِ  وَقُومُوا نِتِينَ  لِلَِّ قََٰ  

 

Terjemahnya : 

Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wusthaa. Berdirilah 
untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu'. 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik 
berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Al Walid bin Al 'Aizar berkata, Aku mendengar Abu 'Amru Asy Syaibani 
berkata, "Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami -seraya menunjuk rumah 
'Abdullah - ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
"Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab: "Salat pada 
waktunya." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa kagi?" Beliau menjawab: 
"Kemudian berbakti kepada kedua orangtua." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa 
kagi?" Beliau menjawab: "Jihad fi sabilillah." 'Abdullah berkata, "Beliau sampaikan 
semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya 
untukku."18 

2) QS. Al-Nisa/4 : 103 :3 

ةَ ٱفَإِذَا قَضَيْتُمُ  وَٰ
َ
ل  ٱفَ  لصَّ

۟
رُوا

ُ
َ ٱ ذكْ مًا لِلَّ ىَٰ  وَقُعُودًا قِيََٰ

َ
مْ  وَعَل

ُ
نَنتُمْ ٱ ذَافَإِ     جُنُوبِك

ْ
 طْمَأ

 
۟
قِيمُوا

َ
ةَ ٱ فَأ وَٰ

َ
ل ةَ ٱ إِنَّ     لصَّ وَٰ

َ
ل انَتْ  لصَّ

َ
ى ك

َ
مُؤْمِنِينَ ٱ عَل

ْ
بًا ل وْقُ  كِتََٰ  وتًامَّ

                                                 
17 Abbas Padil & Raswan Syari, Arah Kiblat Dan Waktu Salat, h 4-5. 

18 H.R. Bukhari & Muslim – 496 
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Terjemahnya : 

Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu 
berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu 
telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). 
Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 
orang-orang yang beriman. 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan al-Misma'i telah menceritakan 

kepada kami adl-Dlahhak bin Makhlad dari Ibnu Juraij dia berkata, telah mengabarkan 

kepadaku Abu az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Saya 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang memisahkan 

antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan Salat19 

3) QS. Taha/  : 130 : 

ىَٰ  صْبِرْ ٱفَ 
َ
ونَ  مَا عَل

ُ
حْ  يَقُول ِ مْدِ  وَسَب  كَ  بِحَ ِ

  رَب 
َ

وعِ  قَبْل
ُ
  سِ مْ لشَّ ٱ طُل

َ
 وَقَبْل

يْلِ ٱ ءَانَائِٓ  وَمِنْ     غُرُوبِهَا
َّ
حْ  ل ِ طْرَافَ  فَسَب 

َ
هَارِ ٱ وَأ كَ تَرْضَىَٰ  لنَّ

َّ
عَل

َ
 ل

Terjemahnya : 

Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah 
dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan 
pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. 

"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari 

kiamat pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seorang hamba adalah Salatnya, 

jika Salatnya baik maka ia akan beruntung dan selamat, jika 20 Salatnya rusak maka ia 

akan rugi dan tidak beruntung20 

 

 

                                                 
19 H.R. Muslim - 117 
20 (H.R.Tirmidzi - 378). 
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4) QS. Al-Isra/  : 78 : 

قِمِ 
َ
ةَ ٱأ وَٰ

َ
ل وكِ  لصَّ

ُ
مْسِ ٱ لِدُل ىَٰ  لشَّ

َ
يْلِ ٱ غَسَقِ  إِل

َّ
فَجْرِ ٱ وَقُرْءَانَ  ل

ْ
فَجْرِ ٱ قُرْءَانَ  إِنَّ      ل

ْ
 ل

انَ 
َ
 مَشْهُودًا ك

Terjemahnya : 

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan 
(dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan 
(oleh malaikat) 

 

“ telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya An Naisaburi berkata; 
telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata; telah mengabarkan kepada 
kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Anas bin Malik ia berkata; "Di malam isra` Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam diberi kewajiban untuk melaksanakan Salat sebanyak 
lima puluh kali. Kemudian bilangan tersebut dikurangi hingga menjadi lima kali, 
beliau lalu diseru, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ketentuan yang ada di sisi-
Ku tidak bisa dirubah, maka engkau akan mendapatkan pahala lima puluh (waktu 
Salat) dengan lima (waktu Salat) ini." Ia berkata; "Dalam bab ini ada juga Hadits 
dari Ubadah bin Ash Shamit, Thalhah bin Ubaidullah, Abu Dzar, Abu Qatadah, 
Malik bin Sha'sha'ah dan Abu Sa'id Al Khudri." Abu Isa berkata; "Hadits Anas 
adalah Hadits hasan shahih gharib."21 

5) QS Hud/  : 114 : 

قِمِ 
َ
ةَ ٱوَأ وَٰ

َ
ل هَارِ ٱ طَرَفَىِ  لصَّ فًا لنَّ

َ
نَ  وَزُل يْلِ ٱ م ِ

َّ
تِ ٱ إِنَّ     ل حَسَنََٰ

ْ
 ـ ٱ يُذْهِبْنَ  ل ي ِ لِكَ     اتِ لسَّ  ذََٰ

رَىَٰ 
ْ
كِرِ  ذكِ  ينَ لِلذََّٰ

Terjemahnya : 

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) 
dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-
perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 
buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. 

Telah menceritakan kepada kami Waqi' telah menceritakan kepada kami 

Sawwar bin Daud dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; 

                                                 
21 (H.R.Tirmidzi - 197) 
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Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Suruhlah anak-anak kecil kalian 

untuk melaksanakan Salat pada sa'at mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah 

mereka (karena meninggalkannya) pada saat berumur sepuluh tahun, serta 

pisahkanlah tempat tidur mereka." Ayahku berkata; dan At Thufawi Muhammad bin 

Abdurrahman berkomentar; dalam Hadits ini terdapat Sawwar Abu Hamzah dan ia 

telah keliru di dalamnya22 

6) QS. Al-A’raf/  : 205 : 

رٱوَ 
ُ
بَّكَ  ذكْ عًا نَفْسِكَ  ىفِ  رَّ جَهْرِ ٱ وَدُونَ  وَخِيفَةً  تَضَرُّ

ْ
قَوْلِ ٱ مِنَ  ل

ْ
غُدُو ِ ٱبِ  ل

ْ
 ل

ءَاصَالِ ٱوَ 
ْ

ا ل
َ
ن وَل

ُ
نَ  تَك فِلِينَ ٱ م ِ غََٰ

ْ
 ل

Terjemahnya : 

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan 
rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, 
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. 

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Az Zubair Al Humaidi telah 

menceritakan kepada kami Harmalah bin Abdul Aziz bin Ar Rabi' bin Sabrah bin 

Ma'bad Al Juhani telah menceritakan kepadaku pamanku Abdul Malik bin Ar Rabi' 

bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Ajarkan anak kecil Salat saat berumur tujuh tahun, dan pukullah 

karena meninggalkannya saat berumur sepuluh tahun"23 

b. Hadis 

1).  Hadis riwayat Ibnu Hajar 

 
ُ

مَ جَاءَهُ جِبْرِيل
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى الِلَّ

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
نْصَارِيُّ أ

َ
أ
ْ
ِ وَهُوَ ال جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلَّ

عَصْ 
ْ
مْسُ ثُمَّ جَاءَهُ ال تْ الشَّ

َ
هْرَ حِينَ زَال ى الظُّ

َّ
هْ فَصَل ِ

 
 قُمْ فَصَل

َ
 قُمْ رَ فَقَال

َ
 فَقَال

هُ ثُمَّ 
َ
هُ مِثْل

ُّ
 صَارَ ظِل

َ
وْ قَال

َ
هُ أ

َ
ِ شَيْءٍ مِثْل

 
ل

ُ
 ك

ُّ
عَصْرَ حِينَ صَارَ ظِل

ْ
ى ال

َّ
هْ فَصَل ِ

 
فَصَل

                                                 
22 (H.R. Ahmad - 6402). 
23 (H.R. Ad-Darimi - 1395) 
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عِشَاءَ 
ْ
مْسُ ثُمَّ جَاءَهُ ال ى حِينَ وَجَبَتْ الشَّ

َّ
هْ فَصَل ِ

 
 قُمْ فَصَل

َ
مَغْرِبَ فَقَال

ْ
جَاءَهُ ال

 
َّ
هْ فَصَل ِ

 
 قُمْ فَصَل

َ
هْ فَصَ فَقَال ِ

 
 قُمْ فَصَل

َ
فَجْرَ فَقَال

ْ
فَقُ ثُمَّ جَاءَهُ ال ى ى حِينَ غَابَ الشَّ

َّ
ل

 
َ

هْرِ فَقَال غَدِ لِلظُّ
ْ
فَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ ال

ْ
 حِينَ سَطَعَ ال

َ
وْ قَال

َ
فَجْرُ أ

ْ
حِينَ بَرَقَ ال

هُ 
َ
ِ شَيْءٍ مِثْل

 
ل

ُ
 ك

ُّ
هْرَ حِينَ صَارَ ظِل ى الظُّ

َّ
هْ فَصَل ِ

 
عَصْ  قُمْ فَصَل

ْ
 ثُمَّ جَاءَهُ لِل

َ
رِ فَقَال

مَغْرِبِ 
ْ
يْهِ ثُمَّ جَاءَهُ لِل

َ
ِ شَيْءٍ مِثْل

 
ل

ُ
 ك

ُّ
عَصْرَ حِينَ صَارَ ظِل

ْ
ى ال

َّ
هْ فَصَل ِ

 
قُمْ فَصَل

عِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ 
ْ
عِشَاءِ ال

ْ
 عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ لِل

ْ
مْ يَزُل

َ
مَغْرِبَ وَقْتًا وَاحِدًا ل

ْ
ال

وْ 
َ
يْلِ أ

َّ
 الل

َ
ا فَقَال سْفَرَ جِدًّ

َ
فَجْرِ حِينَ أ

ْ
عِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِل

ْ
ى ال

َّ
يْلِ فَصَل

َّ
ثُ الل

ُ
 ثُل

َ
قَال

 مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْت  
َ

فَجْرَ ثُمَّ قَال
ْ
ى ال

َّ
هْ فَصَل ِ

 
قُمْ فَصَل

24

 

Artinya : 
Telah bercerita kepada kami Yahya Bin 'Adam telah bercerita kepada 
kami Ibnu Mubarak dari Husain bin 'Ali berkata; telah bercerita 
kepadaku Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah Al Anshori Jibril telah 
datang kepada Nabi saw. dan berkata; "Berdiri dan salatlah", maka ia salat 
dhuhur ketika matahari telah tergelincir. Lalu (Jibril as.) datang pada (Nabi 
saw.) waktu asar dan berkata; "Berdiri dan salatlah", maka beliau salat ketika 
bayang-bayang setiap benda sepertinya (sepanjangnya), atau (Jabir bin 
Abdullah ra.) berkata; hingga bayangannya sepanjang dirinya. Lalu (Jibril as.) 
datang padanya waktu maghrib, dan berkata; "Berdiri dan salatlah", maka 
beliau salat ketika matahari telah terbenam. Lalu (Jibril as.) datang waktu isya', 
dan berkata; "Berdiri dan salatlah", maka beliau shalat ketika benang merah 
langit telah hilang. Lalu (Jibril as.) datang waktu fajar, dan berkata; "Berdiri 
dan salatlah", maka beliau salat fajar ketika fajar telah mengkilat, atau (Jabir 
bin Abdullah ra.) berkata; ketika muncul fajar. Lalu besok harinya (Jibril as.) 
datang lagi untuk waktu duhur, dan berkata; 
"Berdiri dan salatlah", maka beliau salat dhuhur ketika bayang-bayang setiap 
sesuatu sepanjang ukurannya, kemudian datang waktu asar dan berkata; 
"Berdiri dan salatlah", maka beliau salat asar ketika bayang-bayang setiap 
sesuatu menjadi sepanjang dua kali ukurannya. Lalu (Jibril as.) mendatanginya 

                                                 
24Ibnu Hajar al-Asqalani, Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram, Jilid 2 (Cet. I; 1432 

H. Penerbit Dar Ibnul Jauzi), hadis No. 
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waktu maghrib dalam waktu yang sama, yang tidak jauh darinya. Lalu (Jibril 
as.) datang untuk salat di waktu isya', ketika separu malam telah pergi, atau 
(Jabir bin Abdullah ra.) berkata; sepertiga malam, lalu beliau salat isya' 
kemudian (Jibril alaihissalam) datang kepadanya untuk fajar ketika subuh telah 
terang sekali, dan berkata; "Berdiri dan salatlah", lalu beliau salat fajar 
kemudian (Jibril as.) berkata; "Di antara dua waktu itulah waktu salat". 

2). Hadis Riwayat Muslim 

 ِ لَِل 
َ
نَ  نَبِيَ  ا

َ
لَِلُّ عَنْهُمَا; أ

َ
ِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ ا لَِل 

َ
 عليه صلى الِل –عَنْ عَبْدِ ا

:  –وسلم 
َ

طُولِهِ  –قَال
َ
جُلِ ك لرَ 

َ
 ا

 ُ
انَ ظِل

َ
مْسُ, وَك لشَ 

َ
تْ ا

َ
هْرِ إِذَا زَال لظُ 

َ
وَقْتُ ا

مْ تَ 
َ
عَصْرِ مَا ل

ْ
ل
َ
عَصْرُ, وَوَقْتُ ا

ْ
ل
َ
ضُرْ ا مْ يَحْ

َ
امَا ل

َ
مْسُ, وَوَقْتُ صَل لشَ 

َ
ةِ صْفَرَ  ا

يْلِ 
 َ
لل

َ
ى نِصْفِ ا

َ
عِشَاءِ إِل

ْ
ل
َ
اةِ ا

َ
فَقُ, وَوَقْتُ صَل لشَ 

َ
مْ يَغِبْ ا

َ
مَغْرِبِ مَا ل

ْ
ل
َ
ا

وعِ 
ُ
بْحِ مِنْ طُل لصُ 

َ
اةِ ا

َ
وْسَطِ, وَوَقْتُ صَل

َ
أ
ْ
ل
َ
مْسُ  ا لشَ 

َ
عْ ا

ُ
مْ تَطْل

َ
فَجْرِ مَا ل

ْ
ل
َ
 –ا

 رَوَاهُ مُسْلِم  
Artinya : 

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr ra., Nabi saw. bersabda, “Waktu Zhuhur dimulai sejak 
matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan 
tingginya selama belum masuk waktu Ashar. Waktu salat Ashar selama matahari 
cahayanya belum menguning. Waktu salat Maghrib selama syafaq (cahaya merah) 
belum hilang. Waktu salat Isya’ hingga pertengahan malam dan waktu salat Subuh 
dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari.25 ” (HR. Muslim). 

4). Hadis Riwayat Muslim 

بِي مُوسَى: 
َ
فَجْرُ,  –وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أ

ْ
ل
َ
شَقَ  ا

ْ
فَجْرَ حِينَ اِن

ْ
ل
َ
قَامَ ا

َ
فَأ

ا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
َ
اسُ ل  وَالنَ 

 

 

 

                                                 
25 ImamMuslim, MuslimBinAl-Hajjaj,ShahihMuslim,(DaarAs-Salam,Arab Saudi,2000,) h.342 
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Artinya :  

Dalam riwayat Muslim dari Abu Musa, “Beliau melaksanakan salat Subuh ketika 
fajar menyingsing sementara orang-orang hampir tidak mengenali satu dengan 
yang lain.26” [HR. Muslim, no. 614]. 

isya` hingga tengah malam, dan waktu salat subuh semenjak terbit fajar selama 
matahari belum terbit, jika matahari terbit, maka janganlah melaksanakan salat, 
sebab ia terbit diantara dua tanduk setan. 

5). Hadis Muttafaq Alaih 

 :
َ

مِيِ  قَال
َ
سْل

َ
أ
ْ
بِي بَرْزَةَ ال

َ
ِ  –وَعَنْ أ لَِل 

َ
 ا

ُ
انَ رَسُول

َ
وسلم  صلى الِل عليه –ك

مْسُ  – مَدِينَةِ وَالشَ 
ْ
ل
َ
قْصَى ا

َ
ى رَحْلِهِ فِي أ

َ
حَدُنَا إِل

َ
عَصْرَ, ثُمَ  يَرْجِعُ أ

ْ
ل
َ
يَ ا

 
يُصَلِ

عِشَاءِ, وَ 
ْ
ل
َ
رَ مِنْ ا نْ يُؤَخِ 

َ
انَ يَسْتَحِبُ  أ

َ
, وَك ة  هَا حَيَ 

َ
وْمَ قَبْل لنَ 

َ
رَهُ ا

ْ
انَ يَك

َ
ك

 
ُ

جُل لرَ 
َ
غَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ ا

ْ
ل
َ
اةِ ا

َ
 مِنْ صَل

ُ
انَ يَنْفَتِل

َ
حَدِيثَ بَعْدَهَا, وَك

ْ
وَال

مِائَةِ 
ْ
ل
َ
ى ا

َ
ينَ إِل تِ   بِالسِ 

ُ
يْهِ  –جَلِيسَهُ, وَيَقْرَأ

َ
فَق  عَل  27مُتَ 

Artinya : 

Dari Abu Barzah Al-Aslami ra., ia berkata, “Seusai Rasulullah saw. melaksanakan 
salat Ashar, salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang terletak di 
pinggir kota Madinah dan saat itu matahari masih sangat panas terik. Beliau suka 
mengakhirkan salat Isya, tidak menyukai tidur sebelumnya dan berbincang-bincang 
setelahnya. Beliau pulang dari salat Subuh saat seseorang dapat mengenali siapa 
yang duduk di sampingnya. Beliau membaca sekitar 60 hingga 100 ayat Al-Qur’an 
pada salat Subuh.” (Muttafaq ‘alaih). 

Hadis-hadis tersebut menunjukkan pentingnya menjaga waktu salat dan tidak 

mengakhirkannya, serta menyeru untuk melaksanakan salat pada waktunya yang telah 

ditentukan.  

                                                 
26 Ibnu Hajar al-Asqalani, Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram, Jilid 2 (Cet. I; 1432 

H. Penerbit Dar Ibnul Jauzi), hadis No. 151-153. 

27Ibnu Hajar al-Asqalani, Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram, Jilid 2 (Cet. I; 1432 

H. Penerbit Dar Ibnul Jauzi), hadis No. 154-156.  
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Pandangan mufassir atau ahli tafsir tentang waktu salat di atas juga cukup 

beragam. Ada yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an secara harfiah dan mengikuti 

waktu salat menurut perhitungan matematika. Namun ada pula yang menafsirkan ayat-

ayat Al-Qur’an secara makna dan mengambil keterangan tentang waktu salat dari 

hadis-hadis Nabi Muhammad saw. 

Dalam pandangan mufassir, waktu salat merupakan amalan yang sangat 

penting dalam agama Islam dan harus dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan 

tuntunan Al-Qur’an dan Hadis. Selain itu, waktu salat juga dipandang sebagai sarana 

untuk berkomunikasi dengan Allah swt. Dan memperkuat hubungan dengan-Nya. Oleh 

karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami dasar hukum dan pandangan 

ahli tafsir tentang waktu salat agar dapat melaksanakannya dengan benar dan khusyuk. 

4. Pandangan Ulama Mazhab tentang Waktu Salat 

a. Mazhab Hanafi 

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang terbaik ialah menghadap ke 

bangunan ka’bah, dengan cara mengusahakan melalui ijtihad dan penelitian. Bahkan 

mereka berpendapat demikian mengatakan bahwa niat untuk menghadap ka’bah ialah 

syarat sah salat. 

Awal waktu salat Zuhur yaitu ketika tergelincirnya matahari dari pertengahan 

langit, ketika matahari berada tepat di tengah langit maka matahari di sebut dengan 

istiwa, yaitu matahari bergeser ke arah barat dalam pandangan mata, dan ini bukan 

fenomena sebenarnya.28 Hal ini dapat di ketahui dengan bertambah panjangnya 

bayang-bayang benda dari bayang bayang dalam keadaaan istiwa. Fuqaha berpendapat 

                                                 
28  Alimuddin, HISAB RUKYAT WAKTU SALAT DALAM HUKUM ISLAM (Perhitungan 

Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Salat), Jurnal, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) h. 42-43. 
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bahwa permulaan waktu salat zuhur yang tidak boleh di lakukan salat adalah pada saat 

tergelincirnya matahari atau zawal. 

Sementara dalam menentukan awal waktu zuhur, ada beberapa pendapat yaitu 

sampai panjang bayang-bayang benda sama dengan panjang bendanya (menurut imam 

Malik, Syafi’i, Abu Tsaur dan Daud). Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah ketika 

bayang-bayang benda sama dengan dua kali bendanya. Di dalam bukunya slamet 

hambali menjelaskan akhir waktu salat dengan melakukan pemisalan. Ketika kita 

menancapkan tongkat yang panjangnya satu meter dibawah sinar matahari pada 

permukaan tanah yang rata. Bayangan tongkat itu semakin lama akan semaking 

panjang seiring dengan semakin bergeraknya matahari kea rah barat. Begitu panjang 

bayanganya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah waktu zuhur berakhir dan 

masuklah salat asar 

Dalam hal ini dapat di ketahui bahwa, para ulama sependapat dalam menetukan awal 

waktu zuhur, adalah pada saat bergesernya matahari kearah barat dari tengah laangit. 

Sementara dalam menentukan akhir waktu zuhur, ada beberapa pendapat pada saat 

panjang bayang-bayang sebuah benda sama dengan panjang bendanya (menurut Imam 

Malik, Syafi’i, Abu Tsaur dan Daud). Sedangkan pendapat imam Abu Hanifah yaitu 

ketika bayang-bayang benda sama dengan dua kali bendanya. Para fuqaha berselisih 

pendapat mengenai waktu salat asar, yaitu adanya kesamaan antara permulaan waktu 

asar dengan waktu akhir salat zuhur. Begitu pula dengan akhir waktu 

salat asar. Dalam hal pertama, Malik, Syafi’i, Daud, dan para fuqaha yang 

lainya sepakat bahwa permulaan waktu asar itu juga merupakan akhir waktu salat 

zuhur, yaitu ketika bayangan suatu benda panjangnya sama dengan benda itu. Tetapi, 

menurut malik, akhir waktu salat zuhur dan permulaan waktu salat asar itu bersamaan 

untuk mengerjakan salat empat rakaat. Menurut Syafi’i, Abu Tsaur, dan Daud akhir 
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waktu adalah awal waktu asar, dan merupakan waktu yang tidak bisa di pisahkan. 

Sedang menurut Abu Hanifah, permulaan waktu asar adalah apabila panjang bayangan 

benda seukuran dengan dua kali benda itu.29 

Perbedaan ini disebabkan oleh fenomena yang dijadikan dasar ada dua 

kemungkinan. Sebuah hadis panjang dari Nabi saw. Yang dikenal dengan hadis 

imamah menyebutkan bahwa nabi saw.  Salat asar bersama Jibril pada saat panjang 

suatu benda sama dengan tinggi benda itu dalam kesempatan lain di sebutkan, nabi 

saw. Pernah di ajak dua kali salat asar oleh jibril, Pertama nabi saw. Satuan panjang 

suatu benda sama panjang, namun yang ke dua ketika bayangan benda dua kali tinggi 

benda sebenarnya. Bila di perhatikan, pendapat Hanafiyah bahwa asar masuk ketika 

panjang bendanya dua kali panjang bendanya ini di terapkan untuk mempertimbangkan 

untuk beberapa wilayah  yang memiliki musim dingin seperti beberapa Negara eropa 

dan afrika, sebab pada musim dingin fenomena ini bisa terjadi pada waktu zuhur. 

Namun demikian konsekuensinya, waktu asar akan semakin pendek dan mendekati 

waktu maghrib.30   

Ulama mazhab Hanafi memandang bahwa waktu salat Subuh dimulai ketika 

fajar shadiq, atau saat fajar benar-benar muncul. Waktu Zuhur dimulai ketika matahari 

berada di puncak langit. Waktu Asar dimulai ketika bayang-bayang suatu benda 

sepanjang benda itu sendiri, atau ketika matahari mulai menurun. Waktu Maghrib 

dimulai ketika matahari terbenam dan cahaya merah di ufuk barat mulai hilang. Waktu 

Isya dimulai ketika cahaya putih senja menghilang. 

b. Mazhab Maliki   

                                                 
29 Zainul Arifin, Ilmu Falak Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, 

Awal Waktu Salat, Penanganan Kalender dan Awal Bulan Qamariyah, Hisab Kontemporer 

(Yogyakarta: Lukita, 2022) 

30 Saifudin Aswar, Metode Penelitian, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 
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Para ulama Maliki memiliki perbedaan pendapat tentang arah kiblat, perbedaan 

pendapat dalam masalah ini ada pada Firman Allat swt. Yang menyatakan “maka 

palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram” (QS. Al-Baqarah/2: 144  

بَ وَجْهِكَ فِى 
ُّ
مَآءِ ٱقَدْ نَرَىَٰ تَقَل كَ     لسَّ يَنَّ ِ

 
نُوَل

َ
ةً  فَل

َ
ِ     ضَىَٰهَاتَرْ  قِبْل

 
 شَطْرَ  جْهَكَ وَ  فَوَل

مَسْجِدِ ٱ
ْ
حرََامِ ٱ ل

ْ
نتُمْ  مَا وَحَيْثُ     ل

ُ
  ك

۟
وا

ُّ
مْ  فَوَل

ُ
ذِينَ ٱ وَإِنَّ     شَطْرَهُۥ  وُجُوهَك

َّ
وتُ  ل

ُ
 أ

۟
 وا

بَ ٱ كِتََٰ
ْ
مُونَ  ل

َ
يَعْل

َ
نَّهُ  ل

َ
حَقُّ ٱ أ

ْ
هِمْ   وَمَا  مِن ل ِ

ب  ُ ٱرَّ فِلٍ  لِلَّ ا بِغََٰ ونَ  عَمَّ
ُ
 يَعْمَل

Terjemahnya : 

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

Ayat ini ditafsirkan “dan dari mana saja engkau keluar”, sehingga secara rinci 

ayat ini dipahami “dan dari mana engkau keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah 

Masjidil Haram”. Ini didukung juga dengan Hadist Rasulullah saw. Yang mengatakan 

“arah antara timur dan barat adalah kiblat apabila menghadap ke arah al-bait”.  

Dalam masalah ini, ada satu pendapat ulama maliki yang mewajibkan 

menghadap bangunan fisik dan pendapat lain mengatakan cukup arah saja. 

Perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan akhir waktu salat asar, ada dua 

riwayat dari Malik. Pertama, akhir waktu salat asar adalah jika panjang benda dua kali 

dari benda itu. Pendapat ini juga dikemukakan pada Syafi’i. Kedua, akhir waktu salat 

asar adalah selama warna matahari tidak kuning. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 

Ahmad bin Hanbal. Sebab-sebab perselisihan pendapat antara mereka karena adanya 

tiga hadis yang lahiriyahnya bertentangan. 



28 

 

 

Mengenai awal waktu salat magrib ada kesepakatan dikalangan para ulama 

yaitu ditandai ketika matahari terbenam.dengan kata lain waktu magrib adalah dimulai 

ketika terbenamnya semua piringan bagian atas matahari di ufuk barat.  

Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu salat 

magrib. Imam Hanafi, Hambali, dan Syafi’i, berpendapat bahwa waktu magrib adalah 

antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega atau sampai hilangnya 

31cahaya merah di arah barat. Sedangkan imam malikiberpendapat,sesunguhnya waktu 

magrib sempit, ia hanya khusus dari awal tenggelamnya matahari sampai di perkirakan 

dapat melaksanakan salat magrib itu, yang termasuk di dalamnya, cukup bersuci dan 

azan dan tidak boleh mengakhirinya (mengundurnya) dari waktu ini, ini hanya  

pendapat Maliki saja.32      

Ulama Mazhab Maliki memandang bahwa Waktu Salat Subuh dimulai ketika 

fajar kedua muncul, atau sekitar 18 derajat di bawah ufuk. Waktu Zuhur dimulai ketika 

bayangan benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri. Waktu 

Asar dimulai ketika bayangan benda menjadi dua kali lebih panjang dari panjang benda 

itu sendiri. Waktu Maghrib dimulai ketika matahari terbenam dan cahaya merah di ufuk 

barat hilang. Waktu Isya dimulai ketika cahaya putih senja menghilang. 

C. Mazhab Syafi’i  

Jumhur ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa wajib menghadap kiblat ‘ain al-

Ka’bah meski posisi berada jauh dari ka’bah.  Pendapat ini didasari Hadist Ibn Abbas 

yang mengatakan “sesungguhnya Rasulullah Saw. Setelah memasuki Ka’bah, Beliau 

keluar lalu melakukan salat dengan menghadapnya. Kemudian Beliau bersabda 

“inilah kiblat”. Asy-Syirazi dalam “al-Muhazzab” menjelaskan bahwa seseorang yang 

                                                 
31 Tamhid Amri, Waktu Salat Perspektif Syar’I, Jurnal Asy-Syari’Ah, (Vol. 17 No. 1, 2015). 

32 Tamhid Amri, Waktu Salat Perspektif Syar’I, Jurnal Asy-Syari’Ah, (Vol. 17 No. 1, 2015). 
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jauh dari ka’bah (mekkah), namun mampu mengetahui cara menentukan arah kiblat 

maka dalam hal ini harus ijtihad untuk mengetahui kiblat melalui petunjuk alam seperti 

bulan, matahari, angin dan gunung. Allah swt. Berfirman dalam QS. al-Nahl/16: 16 : 

تٍ   وَبِ وَ  مََٰ
ََٰ
 يَهْتَدُونَ  هُمْ  لنَّجْمِ ٱعَل

Terjemahnya : 

Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang 
itulah mereka mendapat petunjuk 

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai waktu salat isya. Menurut malik, 

Syafi’i, dan kelompok fiqih lain, waktu salat isya adalah mulai hilang sinar merah. 

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, permulaan waktu isya adalah ketika 

hilangnya sinar putih yang muncul setelah sinar merah.perbedaan ini berpangkal pada 

kata syafaq yang mengandung arti ganda (isytarak) dalam bahasa arab memiliki arti 

mempunyai dua arti. Demikian juga kata syafaq, ada syafaq ahmar dan syafaq, 

Mengenai akhir waktu salat isya, pendapat para ahli terbagi menjadi tiga 

pendapat. Pertama, batas salat isya adalah sepertiga malam. Kedua, batas salat isya 

adalah pertengahan malam. Ketiga, batas akhir salat isya adalah terbit fajar. Pendapat 

pertama di pegang oleh Syafi’ih dan Abu Hanifahdan menjadi terkenal dilingkungan 

mazhab Maliki. Sedang pendapat kedua, dikemukakan oleh malik, dan pendapat ketiga 

disampaikan oleh Daud.33  

Ulama Mazhab Syafii memandang bahwa waktu salat Subuh dimulai ketika 

fajar kedua muncul, atau sekitar 18 derajat di bawah ufuk. Waktu Zuhur dimulai ketika 

matahari berada di puncak langit. Waktu Asar dimulai ketika bayangan benda sama 

panjangnya dengan panjang benda itu sendiri ditambah panjang bayangan saat 

                                                 
33 Ahmad Izuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012) 
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matahari terbenam. Waktu Maghrib dimulai ketika matahari terbenam dan cahaya 

merah di ufuk barat hilang. Waktu Isya dimulai ketika cahaya putih senja menghilang. 

d. Mazhab Hambali 

 Ulama Hambali menegaskan menghdap kiblat terdapat empat keadaan yaitu: 

(1) yakin bagi yang melihat ka’bah maka kiblatnya adalah bangunan ka’bah, (2) 

mengetahui arah ka’bah dari informasi orang lain maka shalat menghadap kiblat 

melalui informasi itu, (3) seseorang yang bisa/mampu berijtihad dalam menentukah 

arah kiblat maka ia salat dengan ijtihadnya itu, (4) taklid atau mengikuti orang lain, 

yaitu untuk orang yang sama sekali tidak mampu berijtihad. 

Permulaan waktu subuh ialah terbitnya fajar sadiq yaitu fajar yang memancar 

di ufuk fajar ke dua. Adapun fajar ke dua dinamakan fajar kazib karena semula ia 

tampak bersinar (kebiru biruan) kemudian menghitam. Kemudian mengenai akhir 

waktu subuh yaitu terbitnya matahari. Menurut Arwin Juli Rahmadi Butar Butar di 

dalam bukunya priode salat subuh ada empat yaitu pertama, waqt al-ikhtiyar (waktu 

yang utama ), yaitu pada awal waktu. Kedua, waqt al-ikhtiyar (waktu pilihan), yaitu 

sampai isfar. Ketiga, waqt al-jawaz (waktu relatif), yaitu waktu relative sampai terbit 

awan merah (al humrah). Keempat, waqtalkarahah (waktu makruh), yaitu ketika terbit 

al humrah (awan merah) fenomena yang dicari kaitanya dengan posisi mtahari 

(morning twilight), terbit, melintasi meridian, terbensm, dan senja (evening twilight). 

awal waktu salat di tentukan oleh posisi  matahari, dilihat dari tempat tertentu bumi. 

Hasil observasi para astronom dan ahli falak, menyimpulkan bahwa perjalanan 

semu matahari relative tetap. Oleh sebab itu, ketika matahari tergelincir, terbenam 

benam dan membentuk bayangan yang dapat diperhitungkan. 

Dikatakan perjalanan semu matahari, karena perjlanan matahari yang 

sebenarnya terbit dari timur dan terbenam di barat, bukanlah gerak matahari yang 
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sebenarnya, melainkan disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya (rotasi) 40 

selama sehari semalam. Landasan estronomi diatas, menunjukkan bahwa waktu sangat 

berkaitan dengan posisi matahari tersebut. 

Ulama mazhab Hanbali memandang bahwa waktu salat Subuh dimulai ketika 

fajar kedua muncul, atau sekitar 18 derajat di bawah ufuk. Waktu Zuhur dimulai ketika 

matahari berada di puncak langit. Waktu Asar dimulai ketika bayangan benda sama 

panjangnya dengan panjang benda itu sendiri ditambah panjang bayangan saat 

matahari terbenam. Waktu Maghrib dimulai ketika matahari terbenam dan cahaya 

merah di ufuk barat hilang. Waktu Isya dimulai ketika cahaya putih senja menghilang. 

B.  Tinjauan tentang Ketinggian Tempat 

1.  Pengertian Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat adalah ukuran jarak vertikal antara permukaan laut dengan 

lokasi atau tempat tertentu di atas permukaan bumi. Ketinggian tempat sering diukur 

dalam satuan meter atau kaki. Setiap tempat memiliki ketinggian yang berbeda-beda, 

tergantung pada lokasi geografisnya. 

Ketinggian tempat mempengaruhi iklim, cuaca, dan lingkungan hidup di suatu 

daerah. Ketinggian tempat juga memiliki pengaruh dalam penentuan waktu salat, 

karena perubahan ketinggian tempat dapat mempengaruhi posisi matahari dan sudut 

sinar matahari yang jatuh ke bumi. Oleh karena itu, ketinggian tempat merupakan 

faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perhitungan waktu salat. 

Kementerian Agama Indonesia telah menetapkan beberapa standar ketinggian 

tempat yang mempengaruhi perhitungan waktu salat. Misalnya, untuk wilayah dengan 

ketinggian di bawah 600 meter di atas permukaan laut, waktu salat dihitung 

berdasarkan pada posisi matahari yang berada di atas cekungan laut Indonesia. 

Sedangkan untuk wilayah dengan ketinggian di atas 600 meter di atas permukaan laut, 
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waktu salat dihitung berdasarkan posisi matahari yang berada di atas permukaan laut 

setempat. 

Beberapa tokoh Falak atau Astronomi Islam memiliki pandangan terkait 

ketinggian tempat dalam penentuan waktu salat. Berikut adalah beberapa pandangan 

dari beberapa tokoh Falak: 34 

a. Al-Khawarizmi:  

Al-Khawarizmi menyatakan bahwa penentuan waktu shalat harus dilakukan 

berdasarkan pada ketinggian tempat. Ia menyatakan bahwa perbedaan waktu 

salat di tempat yang berbeda dapat terjadi karena ketinggian tempat yang 

berbeda. 

b. Al-Biruni:  

Al-Biruni menyatakan bahwa perbedaan waktu salat di berbagai tempat di 

dunia disebabkan oleh perbedaan ketinggian tempat. Ia menyebutkan bahwa 

setiap kenaikan ketinggian sekitar 300 meter akan membuat waktu salat maju 

sekitar 1 menit. 

c. Ibnu al-Shatir : Ibnu al-Shatir menekankan bahwa ketinggian tempat harus 

diperhitungkan dalam penentuan waktu salat. Ia mengemukakan bahwa posisi 

matahari dan sudut sinar matahari yang jatuh ke bumi dapat dipengaruhi oleh 

ketinggian tempat, sehingga waktu salat di suatu tempat dapat berbeda dengan 

waktu salat di tempat lainnya. 

Pakar umumnya berpendapat bahwa ketinggian tempat dapat mempengaruhi 

perhitungan waktu salat. Ketinggian tempat mempengaruhi ketinggian posisi matahari 

di atas cakrawala, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi waktu salat. Sebagai 

contoh, ketika matahari masih terlihat di ufuk timur, waktu subuh belum dimulai, 
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karena matahari belum sepenuhnya terbit. Namun, ketika matahari terbit sepenuhnya 

di atas cakrawala, waktu subuh telah dimulai. 

Para pakar juga memperhitungkan kemiringan sumbu Bumi dan jarak Bumi-

Matahari dalam menentukan waktu salat. Pandangan ini didasarkan pada pengetahuan 

tentang gerakan benda-benda langit dan prinsip-prinsip astronomi. Mereka juga 

memperhitungkan keadaan cuaca dan iklim dalam menentukan waktu salat, seperti 

cuaca buruk yang dapat menghalangi pengamatan posisi matahari. 

Namun, meskipun para pakar dapat memberikan pandangan tentang kaitan 

antara ketinggian tempat dengan waktu salat, tetap saja pendapat ini masih memerlukan 

persetujuan dan persetujuan dari ulama dan organisasi keagamaan yang berwenang 

dalam menentukan waktu salat secara resmi. 

2.  Perbedaan Waktu di Beberapa Ketinggian Tempat 

Perbedaan waktu di beberapa ketinggian tempat dapat terjadi karena adanya 

perbedaan dalam lintasan matahari pada wilayah yang berbeda. Dalam agama Islam, 

waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari, yaitu pada saat matahari terbit 

untuk salat Subuh, saat matahari berada di puncaknya untuk salat Dzuhur, saat matahari 

mulai menurun untuk shalat Ashar, saat matahari terbenam untuk salat Maghrib, dan 

saat gelap benar untuk salat Isya. 

Perbedaan ketinggian tempat juga berdampak pada perbedaan waktu terbit dan 

terbenamnya matahari pada wilayah yang berbeda. Wilayah yang lebih tinggi memiliki 

ketinggian yang lebih tinggi, sehingga matahari dapat terbit lebih awal dan terbenam 

lebih lambat. Sebaliknya, wilayah yang lebih rendah memiliki ketinggian yang lebih 

rendah, sehingga matahari dapat terbit lebih lambat dan terbenam lebih awal. 

Perbedaan waktu ini dapat berdampak pada penetapan waktu salat yang berbeda 

pada wilayah yang memiliki ketinggian yang berbeda. Hal ini terutama terjadi pada 
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waktu salat Subuh dan Isya, di mana wilayah yang lebih tinggi dapat melaksanakan 

salat Subuh lebih awal dan salat Isya lebih lambat dibandingkan wilayah yang lebih 

rendah. Sedangkan pada waktu shalat Dzuhur, Ashar, dan Maghrib, perbedaan waktu 

antar wilayah biasanya tidak terlalu signifikan. 

Perbedaan ketinggian tempat pada dataran rendah atau dataran tinggi dapat 

mempengaruhi penetapan waktu salat. Pada wilayah yang lebih tinggi seperti di daerah 

pegunungan, matahari biasanya terbit lebih awal dan terbenam lebih lambat 

dibandingkan dengan wilayah yang lebih rendah seperti di daerah pantai. Hal ini karena 

pada wilayah yang lebih tinggi, posisi matahari terlihat lebih tinggi di atas horizon 

dibandingkan dengan wilayah yang lebih rendah, sehingga waktu terbit dan 

terbenamnya matahari lebih cepat. 

Pengaruh perbedaan ketinggian tempat ini dapat terlihat pada waktu salat Subuh 

dan Isya, di mana wilayah yang lebih tinggi dapat melaksanakan salat Subuh lebih awal 

dan salat Isya lebih lambat dibandingkan dengan wilayah yang lebih rendah. Pada 

waktu salat Dzuhur, Ashar, dan Maghrib, perbedaan waktu antar wilayah biasanya 

tidak terlalu signifikan. 

Pengaruh ketinggian tempat dapat mempengaruhi penentuan awal waktu salat 

pada wilayah yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam waktu terbit dan 

terbenamnya matahari pada wilayah dengan ketinggian yang berbeda. Pada wilayah 

yang lebih tinggi, waktu terbit matahari dapat lebih awal dan waktu terbenamnya dapat 

lebih lambat dibandingkan dengan wilayah yang lebih rendah. Sebaliknya, pada 

wilayah yang lebih rendah, waktu terbit matahari dapat lebih lambat dan waktu 

terbenamnya dapat lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang lebih tinggi. 

Perbedaan ini dapat berdampak pada penentuan awal waktu salat, terutama pada 

waktu salat Subuh dan Isya. Pada waktu shalat Subuh, perbedaan waktu terbit matahari 
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dapat menyebabkan perbedaan waktu awal shalat antar wilayah. Begitu juga pada 

waktu salat Isya, perbedaan waktu terbenam matahari dapat menyebabkan perbedaan 

waktu awal salat antar wilayah. 

Namun demikian, penentuan awal waktu salat tidak hanya didasarkan pada 

perbedaan waktu terbit dan terbenam matahari di suatu wilayah. Ada beberapa faktor 

lain yang perlu diperhatikan, seperti kondisi cuaca dan lingkungan serta metode 

penentuan waktu salat yang digunakan. Oleh karena itu, pengaruh ketinggian tempat 

pada penentuan awal waktu salat perlu dipelajari secara lebih komprehensif 

melalui penelitian yang lebih mendalam dan terstruktur. 

Untuk itu, dalam penetapan waktu salat di suatu wilayah, perlu 

mempertimbangkan ketinggian tempat tersebut. Kementerian Agama sebagai lembaga 

resmi pengatur waktu salat di Indonesia, telah menetapkan perbedaan waktu salat 

antara wilayah dengan ketinggian yang berbeda. Sebagai contoh, Kementerian Agama 

menetapkan waktu salat Subuh di Kota Jakarta dimulai pada pukul 04:32 WIB, 

sedangkan di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, waktu salat Subuh dimulai 

pada pukul 04:28 WIB. 

3.  Metode Penentuan Waktu Salat berdasarkan Ketinggian Tempat 

Ada beberapa metode penentuan waktu salat yang mengambil ketinggian 

tempat sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan, antara lain: 

a. Metode Hisab :  

Metode ini memperhitungkan ketinggian matahari dan posisi bulan 

dalam menentukan waktu salat. Ketinggian matahari dihitung berdasarkan 

ketinggian tempat yang diukur dari permukaan laut. 

Metode Hisab Metode ini menggunakan perhitungan matematika untuk 

menentukan waktu salat berdasarkan pergerakan matahari. Perhitungan 
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dilakukan berdasarkan koordinat geografis suatu daerah, termasuk 

ketinggian tempat, sehingga dapat memperhitungkan perbedaan waktu 

terbit dan terbenam matahari pada wilayah yang berbeda. Metode Hisab 

banyak digunakan dalam perhitungan waktu salat di Indonesia, terutama 

oleh Kementerian Agama 

b. Metode Rukyatul Hilal :  

   Metode ini mengandalkan pengamatan langsung hilal untuk menentukan 

awal bulan hijriyah. Metode ini cocok untuk wilayah yang memiliki langit 

yang cerah dan tidak tertutup awan. 

Metode ini menggunakan pengamatan langsung bulan untuk 

menentukan waktu salat. Metode ini lebih umum digunakan dalam 

penentuan waktu salat pada bulan Ramadhan, di mana awal bulan 

ditentukan berdasarkan pengamatan hilal. Metode ini tidak terlalu 

dipengaruhi oleh ketinggian tempat, namun lebih dipengaruhi oleh kondisi 

cuaca dan lingkungan saat pengamatan. 

c. Metode Imkanur Rukyah :  

Metode ini menggabungkan pengamatan langsung hilal dan 

perhitungan ketinggian bulan. Metode ini cocok untuk wilayah yang 

memiliki langit yang kurang cerah atau tertutup awan. 

Metode ini juga menggunakan pengamatan bulan, namun lebih 

berfokus pada kemungkinan terlihatnya hilal di suatu wilayah pada saat 

tertentu. Metode ini memperhitungkan ketinggian bulan, ketinggian tempat, 

serta posisi matahari dan bulan pada saat tertentu. 
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d. Metode Hisab Rukyat: Metode ini menggabungkan perhitungan 

matematika dengan pengamatan langsung hilal. Metode ini digunakan oleh 

beberapa organisasi dan lembaga keagamaan di Indonesia. 

e. Metode Isyak Makruh. 

Metode ini menggunakan perhitungan waktu terbenam matahari dengan 

tambahan waktu tertentu sebagai batas waktu salat Isya. Waktu tambahan 

ini disebut sebagai "makruh", yang artinya waktu yang kurang disukai atau 

sebaiknya dihindari. Metode ini cenderung menghasilkan waktu salat Isya 

yang lebih awal dibandingkan dengan Metode Hisab. 

Metode isyak makruh merupakan salah satu metode penentuan waktu 

salat yang umum digunakan dalam pengamalan agama Islam. Namun, 

pandangan terhadap metode ini masih terbagi di antara para ulama. 

Beberapa ulama menganggap bahwa metode isyak makruh adalah 

metode yang sah dan diperbolehkan, karena masih didasarkan pada 

perhitungan pergerakan matahari dan memiliki landasan syar'i. Namun, ada 

juga ulama yang menolak penggunaan metode ini, karena dianggap 

bertentangan dengan prinsip-prinsip penghitungan waktu salat yang 

seharusnya berdasarkan hisab atau penghitungan matematis. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, metode 

isyak makruh kini sudah jarang digunakan dalam penentuan waktu salat di 

berbagai wilayah, terutama karena metode ini dapat menghasilkan waktu 

salat Isya yang terlalu awal atau tidak sesuai dengan kondisi wilayah 

setempat. Namun, metode ini masih digunakan oleh sebagian kecil 

masyarakat di beberapa daerah, terutama yang masih mengikuti tradisi dan 

kebiasaan setempat. 
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Dalam penggunaan metode-metode di atas, ketinggian tempat 

dianggap sebagai faktor yang penting untuk memperoleh hasil yang akurat. 

Ketinggian tempat diukur dari permukaan laut dan dibagi menjadi beberapa 

zona, yaitu zona laut, zona dataran rendah, zona dataran tinggi, dan zona 

pegunungan. Setiap zona memiliki perbedaan dalam perhitungan waktu 

salat, terutama pada waktu salat Subuh dan Isya. 

Namun, penggunaan metode penentuan waktu salat yang berbeda-beda juga 

dapat menimbulkan perbedaan waktu shalat antar wilayah. Oleh karena itu, perlu 

adanya kesepakatan dan koordinasi antar lembaga keagamaan untuk menentukan 

metode yang tepat dan hasil yang seragam dalam menentukan waktu salat. 

Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga 

perlu dipilih metode yang paling sesuai untuk wilayah dan kondisi tertentu. Ketinggian 

tempat dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memilih metode 

penentuan waktu salat yang paling tepat. 

 

4.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Waktu Salat di Daerah dengan 

Ketinggian Tempat 

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan waktu salat di daerah 

dengan ketinggian tempat : 

a. Perbedaan Waktu Terbit dan Terbenam Matahari :  

Perbedaan ketinggian tempat akan berdampak pada perbedaan waktu 

terbit dan terbenamnya matahari. Semakin tinggi tempat, semakin cepat 

waktu terbit matahari, dan semakin lambat waktu terbenamnya. Hal ini akan 

berdampak pada perbedaan waktu shalat, terutama pada salat Subuh dan 

Maghrib. 
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Perbedaan waktu terbit dan terbenam matahari terjadi karena perbedaan 

posisi matahari terhadap bumi pada setiap wilayah. Wilayah yang berada di 

belahan bumi timur akan mengalami waktu terbit matahari lebih awal 

dibandingkan dengan wilayah yang berada di belahan bumi barat. 

Sementara itu, wilayah yang berada di daerah ekuator akan mengalami 

waktu terbit dan terbenam matahari yang relatif sama sepanjang tahun. 

Pengaruh ketinggian tempat juga mempengaruhi perbedaan waktu terbit 

dan terbenam matahari. Pada ketinggian yang lebih tinggi dari permukaan 

laut, waktu terbit matahari akan lebih cepat dan waktu terbenam matahari 

akan lebih lambat dibandingkan dengan daerah yang berada di ketinggian 

rendah. Hal ini terjadi karena semakin tinggi suatu daerah, semakin dekat 

juga dengan posisi matahari. 

Perbedaan waktu terbit dan terbenam matahari juga memengaruhi 

waktu salat, terutama dalam menentukan waktu maghrib dan isya. Karena 

waktu maghrib ditentukan ketika matahari terbenam, sedangkan waktu isya 

ditentukan ketika matahari sudah sepenuhnya tenggelam di bawah ufuk 

barat. Oleh karena itu, perbedaan waktu terbit dan terbenam matahari 

menjadi faktor penting dalam menentukan waktu salat. 

b. Jarak Bumi dan Matahari :  

Jarak bumi dan matahari juga mempengaruhi waktu salat. Ketika bumi 

berada di titik terdekat dengan matahari, maka waktu terbit dan 

terbenamnya matahari akan lebih cepat, sehingga waktu shalat Subuh dan 

Maghrib akan lebih awal. 

Jarak antara Bumi dan Matahari dapat mempengaruhi waktu shalat 

karena menentukan durasi waktu siang dan malam. Pada saat jarak Bumi 
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dan Matahari sangat dekat, maka durasi waktu siang akan lebih lama 

sedangkan durasi waktu malam akan lebih pendek. Sebaliknya, pada saat 

jarak Bumi dan Matahari semakin jauh, durasi waktu malam akan semakin 

lama sedangkan durasi waktu siang akan semakin pendek. 

 

Pengaruh jarak Bumi dan Matahari ini sangat berdampak pada 

penentuan waktu salat, terutama waktu salat Subuh dan Isya. Pada saat jarak 

Bumi dan Matahari sangat dekat, waktu terbit matahari lebih cepat 

sedangkan waktu terbenam matahari lebih lambat. Sehingga, waktu Subuh 

menjadi lebih awal sedangkan waktu Isya menjadi lebih lambat. 

Sebaliknya, pada saat jarak Bumi dan Matahari semakin jauh, waktu terbit 

matahari lebih lambat sedangkan waktu terbenam matahari lebih cepat. 

Sehingga, waktu Subuh menjadi lebih lambat sedangkan waktu Isya 

menjadi lebih awal. 

Hal ini mengakibatkan perbedaan waktu salat antara daerah yang berada 

pada ketinggian yang berbeda. Di daerah dataran tinggi, durasi waktu siang 

dan malam cenderung sama, sehingga waktu salat akan relatif sama dengan 

daerah dataran rendah. Namun, di daerah yang memiliki ketinggian yang 

sangat tinggi, seperti di pegunungan, durasi waktu siang dan malam akan 

sangat berbeda, sehingga waktu salat juga akan berbeda dengan daerah 

dataran rendah. 

c. Kemiringan Sumbu Bumi :  

Kemiringan sumbu bumi juga berpengaruh pada waktu terbit dan 

terbenamnya matahari. Pada saat musim panas, matahari akan terbit lebih 

awal dan terbenam lebih lambat di belahan bumi utara, sedangkan di 
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belahan bumi selatan, matahari akan terbit lebih lambat dan terbenam lebih 

awal. Hal ini akan berdampak pada perbedaan waktu salat antara belahan 

bumi utara dan selatan. 

Kemiringan Sumbu Bumi juga mempengaruhi waktu salat karena 

menyebabkan perbedaan durasi siang dan malam di berbagai belahan dunia. 

Pada waktu tertentu dalam setahun, salah satu belahan Bumi akan lebih 

condong terhadap Matahari (musim panas), sementara belahan lainnya 

lebih menjauh dari Matahari (musim dingin). Hal ini menyebabkan 

perbedaan durasi siang dan malam pada berbagai wilayah di Bumi. 

Dalam konteks waktu salat, kemiringan sumbu Bumi menyebabkan 

perbedaan durasi siang dan malam yang cukup signifikan pada wilayah-

wilayah tertentu, terutama pada wilayah yang berada di sekitar ekuator dan 

kutub. Hal ini berdampak pada perbedaan waktu awal dan akhir waktu 

shalat di wilayah-wilayah tersebut. 

Pada wilayah-wilayah yang berada di sekitar ekuator, seperti di 

Indonesia, durasi siang dan malam cenderung sama sepanjang tahun karena 

Bumi tidak condong terhadap Matahari secara signifikan. Oleh karena itu, 

perbedaan waktu salat antara wilayah di Indonesia tidak terlalu dipengaruhi 

oleh kemiringan sumbu Bumi, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh 

perbedaan ketinggian tempat dan perbedaan posisi wilayah terhadap garis 

bujur. 

d. Iklim dan Kondisi Cuaca :  

Iklim dan kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi waktu salat. Jika 

cuaca sedang buruk, seperti saat hujan atau kabut tebal, maka waktu terbit 

matahari akan lebih lambat dan waktu terbenamnya akan lebih cepat. Hal 
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ini akan berdampak pada perbedaan waktu salat, terutama pada salat Subuh 

dan Maghrib. 

Iklim dan kondisi cuaca juga memengaruhi waktu salat pada suatu 

daerah. Cuaca yang buruk seperti hujan atau kabut dapat mempercepat 

waktu senja dan memperlambat waktu terbit matahari. Hal ini akan 

berdampak pada penentuan waktu salat, terutama pada waktu Maghrib dan 

Subuh. Selain itu, iklim pada daerah dengan ketinggian tempat yang tinggi 

seperti pegunungan juga dapat mempengaruhi waktu salat. Udara pada 

daerah tersebut lebih tipis dan dingin, sehingga menyebabkan waktu senja 

dan terbit matahari dapat berbeda dengan daerah lainnya. 

e. Metode Perhitungan Waktu Salat :  

Terdapat berbagai metode perhitungan waktu salat, seperti metode hisab 

dan rukyah. Metode yang digunakan akan mempengaruhi hasil perhitungan 

waktu salat, terutama pada perhitungan waktu Subuh dan Maghrib. 

Metode perhitungan waktu salat juga memengaruhi waktu salat pada 

suatu daerah. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan 

waktu salat, seperti metode hisab, metode rukyah, metode hisab rukyah, dan 

metode hisab imanurrukyah. Masing-masing metode memiliki perbedaan 

dalam penggunaan parameter dan variabel tertentu, seperti perhitungan 

gerak bulan dan posisi matahari. Sehingga, bisa saja terjadi perbedaan 

waktu salat antara daerah yang menggunakan metode perhitungan yang 

berbeda. Karena itu, penting untuk memilih metode perhitungan waktu salat 

yang akurat dan sesuai dengan kondisi daerah tersebut. 

Semua faktor di atas harus dipertimbangkan dalam menentukan waktu salat di 

suatu daerah dengan ketinggian tempat tertentu. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga 
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keagamaan dan pakar falak di Indonesia telah melakukan kajian mendalam dan 

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk menentukan waktu salat yang tepat di 

berbagai daerah di Indonesia. 

B. Kerangka Konseptual        

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETINGGIAN TEMPAT AWAL WAKTU SALAT 

JADWAL WAKTU SALAT KEMENAG BARRU 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) 

deskriptif kualitatif. 

Menurut Rukin, penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang 

berdiri sendiri. Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang, dan tema. 

Metodologi penelitian kualitatif yang beragam dapat dipandang sebagai solusi, dan 

peneliti sebagai manusia serba bisa, mandiri dan profesional (bricoluer).34  

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 

Penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki 

bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan 

mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan 

jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk 

memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran 

data, dan meneliti sejarah perkembangan.35 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data dengan 

menggunakan instrumen yang telah diuji dan teruji secara ilmiah untuk kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Dalam konteks penelitian ini, data 

                                                 
34 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 

2019), h 1-2.  
35Mamik, Metodologi Kualitatif (CetI; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h 3.  
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yang dikumpulkan adalah data ketinggian tempat dan waktu salat yang sudah 

ditetapkan. Kemudian, data tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode 

statistik untuk menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan 

awal waktu salat di Kabupaten Barru. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi peneltian adalah di Kabupaten Barru. Peneliti mengambil lokasi 

penelitian awal waktu salat (Penentuan jadwal waktu salat versi kementerian Agama 

Kabupaten Barru. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif.  

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman 

mendalam tentang fenomena yang diteliti dan konteks sosial yang melingkupinya, 

termasuk pengalaman, sikap, keyakinan, dan persepsi individu atau kelompok terkait 

penentuan waktu salat di daerah dengan ketinggian tempat yang berbeda. 

Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, 

observasi, dan analisis dokumen untuk menggali pandangan dan pengalaman individu 

atau kelompok terkait penentuan waktu salat. Selain itu, pendekatan kualitatif juga 

memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan faktor-faktor konteks sosial yang 

mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan terkait waktu salat di daerah 

dengan ketinggian tempat yang berbeda. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung pada 

lokasi penelitian. Adapun Data primer yang dibutuhkan adalah: Data ketinggian tempat 

di wilayah Kabupaten Barru, Data waktu salat (jadwal resmi) yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Agama atau lembaga lain yang berwenang di wilayah Kabupaten Barru, 

Data pengamatan waktu shalat yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di wilayah 

Kabupaten Barru, 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan tambahan atau pelengkap sebagai penunjang data 

primer. Data sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, buku, 

maupun arsip lainnya. Seperti data iklim dan cuaca di wilayah Kabupaten Barru, data 

kajian ilmiah atau pandangan para pakar falak dan ulama terkait pengaruh ketinggian 

tempat dalam penentuan awal waktu salat.  

Sumber data ini dapat diperoleh dari berbagai instansi pemerintah, lembaga 

penelitian, dan juga melalui pengamatan langsung oleh peneliti.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi dan dokumentasi 

agar menunjang pembahasan peneliti. Adapun metode pengumpulan data peneliti, 

sebagai berikut: 

1. Observasi/Pengamatan 

Observasi atau pengamatan ialah mengamati/menganalisis data secara langsung 

dan sistematis, dalam hal ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui pengaruh 

ketinggian tempat terhadap awal waktu salat. 
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2. Observasi/Pengamatan 

Observasi atau pengamatan ialah mengamati/menganalisis data secara langsung 

dan sistematis, dalam hal ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui pengaruh 

ketinggian tempat terhadap awal waktu salat. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah pengumpulan data dan fakta sebagai bukti peneliti baik itu 

berupa catatan, arsip, buku, dokumen-dokumen yang dianggap perlu, gambar, video, 

kutipan sebagai data yang mendukung penelitian. 

Adapun pengumpulan data yang dilakukan harus memenuhi prinsip validitas, 

reliabilitas, dan akurasi sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan 

valid. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatitf ialah penelitiannya itu sendiri. 

Olehnya itu peneliti sebagai instrumen harus validasi terkait persiapan untuk terjun 

mengobservasi di lapangan. Validasi tersebut dilakukan oleh peneliti itu sendiri melalui 

evaluasi diri. Peneliti sebagai instrumen utama berfungsi untuk menetapkan fokus 

penelitian, pengumpulan data, analisis data, memilih informan sebagai sumber data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan.36 Instrumen yang peneliti gunakan untuk 

mengumpul data adalah dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti alat tulis 

menulis, alat perekam suara, kamera dan alat lainnya yang digunakan untuk penelitian. 

 

 

                                                 
36Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2020), h 101-102.   
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Data dikonsep sebagai segala sesuatu yang hanya 

berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta dan fakta tersebut ditemui oleh 

peneliti di lokasi penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Menurut Sugiono dalam bukunya menjelaskan 

bahwa pengumpulan data di lakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, 

dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta dan 

wawancara mendalam.37 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengurutkan/mengorganisasikan data kedalam 

pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data kualitatif 

berkaitan dengan data berupa kata/kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta 

berkaitan pula dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. 

Analisis data kualitatif dimulai dari fakta empiris bukan di mulai dari deduksi 

teori. Peneliti mengobservasi atau terjun ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, 

menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti 

dihadapkan dengan data yang diperoleh di lapangan sehingga peneliti harus 

menganalisis dan menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil 

penelitian. 

                                                 
37 Mamik, Metodologi Kualitatif, h 103-104. 
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Menurut Patton dalam Kristi Poerwandari, yang harus peneliti lakukan adalah 

bagaimanapun analisis dilakukan, peneliti wajib memonitor dan melaporkan proses 

dan prosedur-prosedur analisisnya sejujur dan selengkap mungkin. 

Adapun proses analisis data ialah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

b. Penyajian Data 

c. Kesimpulan atau verifikasi38  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam versi penelitian kualitatif meruapakan padanan dari 

konsep validasi dan keandalan yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, 

dan paradigma sendiri. Untuk mendapatkan keabsahan data perlu teknik pemeriksaan 

dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Meleong (2014) berpendapat bahwa ada empat kriteria yang digunakan yaitu: 

1. Derajat kepercayaan (Sugiyono, 2013); 

2. Keteralihan (Sugiyono, 2013); 

3. Kebergantungan (Sugiyono, 2013); 

4. Kriteria kepastian (Sugiyono 2013). 

Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta-merta 

menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat. Perlu melewati pengujian 

data terlebih dahulu sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi 

akhir dalam menghasilkan temuan baru. Olehnya itu sebelum melakukan publikasi 

                                                 
38 Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h 120-124.  
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hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkat kesahihan data tersebut 

dengan melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data.39 

 

 

  

                                                 
39Muh. Fitrah & Luthfiyah, Metodologi Penelitian (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h 92-93.   
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BAB IV 

ANALISIS KETINGGIAN TEMPAT DAN PENETAPAN AWAL WAKTU 

SALAT KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARRU 

A. Gambaran Umum Kabupaten Barru  

1. Sejarah Awal Kabupaten Barru 

a. Masa Kerajaan dan Pendudukan Belanda 

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang 

masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan 

Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. 

Pada masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda di 

mana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam 

wilayah Onder Afdelling Barru yang bernaung di bawah Afdelling Parepare. Sebagai 

kepala Pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang control Belanda yang 

berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status 

sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom 

untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun 

dibidang yudikatif. 

b. Masa Awal Kemerdekaan Indonesia 

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan 

Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 

bekas Self bestuur di dalam Afdelling Parepare, yaitu: 

1. Bekas Self bestuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan 

Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro, adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan 

Lili di bawah kekuasan Kerajaan Ajattapareng yang oleh Belanda diakui 

sebagai Self bestuur, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ajattapareng
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2. Bekas Self bestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili 

di bawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagai 

Satu Self bestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang 

dan Lili Balusu. 

3. Bekas Self bestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan lbu 

Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas 

kerajaan kecil yang berdiri sendiri. 

4. Bekas Self bestuur Tanete dengan pusat pemerintahannya di Pancana, daerahnya 

sekarang menjadi 3 Kecamatan, masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, 

Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting. 

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1960 

merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat 

II Barru dengan ibu kota Barru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 

tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru 

terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada ± 102 

Km di sebelah Utara Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. 

Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 

1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan 

Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, 

Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibu kota Kabupaten Barru 

sekarang bertempat di bekas ibu kota Kewedanaan Barru. 

2. Deskripsi Wilayah 

Secara geografis, Kabupaten Barru terletak pada 4°00′ – 5°35′ Lintang Selatan 

dan 199°35′ – 119°49′ Bujur Timur. Wilayahnya berada di bagian barat daratan Pulau 

Sulawesi sekitar kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibu kota 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
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Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 

meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah 

kemiringan berbukit hingga bergunung-gunung. Wilayah bertopografi perbukitan 

hingga pegunungan berada di sebahagian besar wilayah tengah hingga timur dan 

selatan yang sebagiannya juga merupakan kawasan karst. Sebagian lainnya merupakan 

daerah datar, landai hingga pesisir. Kabupaten Barru merupakan daerah 

pesisir pantai yang cukup panjang. Garis pantai mencapai 87 Km sehingga merupakan 

kabupaten dengan pesisir pantai terpanjang di Sulawesi Selatan. 

            Di Kabupaten Barru terdapat 21 sungai yang tersebar di 7 kecamatan. Sungai 

Jampue di Kecamatan Mallusetasi merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Barru 

dengan panjang sungai 45,55 Km kemudian sungai Sumpang Binangae di Kecamatan 

Barru dengan panjang 44,95 Km. Di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah 

( 84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 

bulan (Oktober – Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April – 

September). Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 hari dengan 

jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm.Curah hujan di kabupaten Barru berdasarkan 

hari hujan terbanyak pada bulan Desember – Januari dengan jumlah curah hujan 1.335 

mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah 

hujan masing- masing 104 mm dan 17 mm. 

Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 

km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4o05'49" LS - 

4o47'35"LS dan 119o35'00"BT - 119o49'16"BT. Di sebelah Utara Kabupaten Barru 

berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur berbatasan Kabupaten 

Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pangkep dan 

sebelah Barat berbatasan Selat Makassar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karst
https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Mallusetasi,_Barru
https://id.wikipedia.org/wiki/Barru,_Barru
https://id.wikipedia.org/wiki/Barru,_Barru
https://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
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Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 kecamatan yaitu : 

Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km2, Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 

km2, Kecamatan Barru seluas 199,32 km2, Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 

km2, Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km2,, Kecamatan Pujananting seluas 

314,26 km2, dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km2. Selain daratan, terdapat juga 

wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km. 

Jumlah penduduk Kabupaten Barru  Tahun 2022  

Kecamatan 

Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa) 

2020 2021 2022 

Tanete Rilau 37 196 37 487 37 831 

Tanete Riaja 25 217 25 449 25 718 

Soppeng Riaja 18 471 18 475 18 503 

Pujananting 13 104 13 077 13 119 

Mallusetasi 27 576 27 711 27 884 

Kabupaten Barru 184 452 185 525 186 910 

Barru 43 975 44 363 44 817 

Balusu 18 913 18 963 19 038 

3. Wilayah Dataran Rendah dan Dataran Tinggi 

Morvofologi Wilayah. Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah 

Kabupaten Barru terbagi empat kriteria morfologis yaitu datar dengan 

kemiringan 0-2o seluas 26,64%, landai dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 

ha atau 5,49%, miring dengan kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 

28,31%, dan terjal dengan kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06% 

yang tersebar pada semua kecamatan 
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Ketinggian Wilayah. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Barru 

dapat dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut 

(mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. 

Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh kecamatan; 

100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh kecamatan; 500-1000 

mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete 

Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, 

Barru, Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), 

hanya terdapat di Kecamatan. 

B. Metode Penentuan Awal Waktu  Salat  Kementerian Agama Kabupaten Barru 

Metode penentuan awal waktu salat yang digunakan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia adalah :  

1. Menggunakan metode hisab atau perhitungan matematika berdasarkan 

metode Fiqh Al-Muqarrarah atau ilmu hisab. Metode ini 

mempertimbangkan faktor ketinggian tempat, jarak antara Bumi dan 

Matahari, serta kemiringan sumbu Bumi.  

Kementerian Agama Kabupaten Barru memiliki tim hisab yang 

bertugas untuk melakukan perhitungan awal waktu salat setiap hari. 

Perhitungan tersebut didasarkan pada rumus matematika yang 

menggabungkan data astronomi dengan kriteria keislaman, seperti syarat 

waktu salat yang tidak boleh dimulai sebelum terbit fajar dan harus selesai 

sebelum masuk waktu salat berikutnya.  

2. Pengamatan langsung atau rukyat. Setelah perhitungan awal dilakukan, 

Kementerian Agama Kabupaten Barru juga melakukan konfirmasi melalui 

pengamatan langsung pada lapangan dengan menggunakan alat bantu 



56 

 

 

seperti teleskop dan pengamat mata telanjang. Jika ada perbedaan antara 

hasil perhitungan dengan pengamatan langsung, maka yang digunakan 

adalah hasil pengamatan langsung tersebut.  

Metode penentuan waktu salat yang digunakan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Barru ini didasarkan pada pandangan ulama dan pakar falak, serta 

menggabungkan data astronomi dan syariat Islam. Metode ini telah diakui oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan digunakan oleh banyak lembaga keagamaan di Indonesia. 

Dalam metode hisab, Kementerian Agama Kabupaten Barru menggunakan 

metode hisab Imam Syafi’i yang menghitung waktu salat berdasarkan posisi matahari. 

Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti tinggi rendahnya tempat, 

kemiringan sumbu bumi, jarak bumi-matahari, dan iklim setempat. Metode hisab Imam 

Syafi’i memperhitungkan posisi matahari dengan menggunakan tabel-tabel 

perhitungan yang sudah ada. 

Sedangkan dalam metode rukyah, Kementerian Agama Kabupaten Barru 

melakukan pengamatan langsung hilal atau bulan sabit secara fisik. Hal ini dilakukan 

oleh tim rukyah setempat yang terdiri dari para ahli falak dan ulama. Tim ini akan 

melakukan pengamatan pada awal bulan Hijriyah untuk menentukan kapan bulan baru 

dimulai, dan juga pada saat hilal terlihat setelah terbenam matahari untuk menentukan 

awal bulan syawal, yang menandai akhir bulan puasa. 

Dalam penggunaan kedua metode tersebut, Kementerian Agama Kabupaten 

Barru akan memilih hasil perhitungan yang paling akurat dan sesuai dengan pandangan 

ulama dan ahli falak yang diakui secara internasional. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa waktu salat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Islam dan 

dapat diikuti oleh umat Muslim di Kabupaten Barru. 
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C. Signifikansi Ketinggian Tempat Dalam Penentuan Awal Waktu Salat 

Kementerian Agama Kabupaten Barru 

            Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait 

penentuan awal waktu salat di dataran tinggi dan rendah harus melalui proses 

sesuai aturan yang berlaku.  

Selanjutnya memasukkan surat permohonan peninjauan awal waktu salat di 

wilayah dataran rendah dan dataran tinggi ke Kemenntrian Agama dengan 

sepengetahuan pemerintah desa setempat Dalam surat permintaan atau 

permohonan tersebut berisi penanggung jawaban dari pengurus masjid atau musala 

yang akan ditentukan awal waktu salatnya  sehingga pihak Kementrian Agama  

mudah menemukan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat wawancara  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam  

                              Kementrian Agama Kabupaten Barru 

Setelah menerima permohonan wawancara dan observasi ketinggian 

tempat oleh pengurus masjid atau musala berdasarkan arahan dari pimpinan 

sebagai rujukan penelitian Karena ini penelitian lapangan maka peneliti 
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menyiapkan pedoman wawancara sebagai pedoman pertanyaan apa-apa saja 

yang akan menjadi rumusan masalah pada peneliti juga sebagai laporan. 

Atas hasil wawancara disetiap masjid yang diteliti awal waktu salatnya 

serta mencari informan dalam hal ini imam masjid atau Rt/Rw serta bertanda 

tangan sebagai pihak masjid setempat. 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 4.9. Wawancara Kepada Pakar Agama Mengenai Wilayah Dataran Tinggi 

dan Dataran Rendah Beserta Awal Waktu Salatnya 

 Proses wawanncara ini adalah mengenai  awal waktu salat di Kabupaten Barru 

Andi Mahfud Hudail, mengatakan bahwa Barru lebih rendah 2 derajat dari Makassar 

jadi awal waktu salatnya yaitu penambahan dua menit dia mengatakan bahwa kalau di 

Falak +2 menit berarti harus dikurangi 2 menit serta memberikan arahan tentang format 

wawancara serta data-data orang yang diwawancarai/informan 
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Gambar 4.10. Wawancara dengan Imam Masjid Desa Kamiri di Kua Balusu 
Kabupaten Barru 

Dalam proses wawancara ini Marmi, mengatakan bahwa perbedaan waktu salat 

masyarakat yang ada di daerah pegunungan dan daerah pesisir pastiah berbeda 

dikarenakan ketinggian yang berbeda tapi dalam hal ini menurutnya semua 

masjid/musala yang berada di area Kabupaten Barru mengikut kepada jadwal yang 

telah ditentukan oleh Mui yang bekerja sama dengan falak yang menjadikan awal 

waktu salatnya sama saja  baik itu dataran tinggi \maupun rendah  namun masih 

mengharapkan pandangan yang lebih baik lagi kedepanya seiring dengan semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan, Beliau juga menceritakan tentang zaman sebelum 

sekarang tentang masyarakat yg berbeda wilayah yang hanya berpatokan dengan radio 

sebagai penentu awal waktu salat. 
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Gambar 4.11. Wawancara dengan Warga Desa Panasa Kecamatan Dusun rumpiah, 

Balusu Kabupaten Barru 

Proses wawancara ini sama dengan di Kua Balusu Marsuki, menyadari bahwa 

ketinggian tempat   mempengaruhi awal waktu salat akan tetapi menurutnya kurangnya 

ilmu pengetahuan tentang pengaruh ketinggian tentang awal waktu salat pada asyarakat 
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jadi tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Mui yang bekerja sama dengan 

Falak dalam menentukan awal waktu salat  

Gambar 4.12. Jadwa Awal Waktu Salat Kabupaten Barru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Wawancara di dataran Rendah Desa Salomoni Mengenai Pengaruh 
Ketinggian Tempat Penentuan Awal Waktu Salat 
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Masjid Nurul Yaqin  Salomoni menurut Kamaruddin selaku  pengurus masjid 

dulunya bangunan ini juga masjid namun di bongkar karena suatu hal, di bangun  lagi  

pada tahun1965 terkait metode yang digunakan dalam menentukan awal waktu 

salatnya serta kiblat masjid ini dulunya melihat posisi matahari karena dulu belum ada 

peralatan yang canggih seperti sekarang ini masjid ini juga sudah beberapa kali 

mengalami perbaikan atau renovasi namun tetap mempertahankan arah kiblatnya tetapi 

awal waktu salatnya tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Kemenag 

Kabupaten Barru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Wawancara Ketua Rw Desa Panasa Kec. Rumpiah, 

Balusu Kabupaten Barru 

  Berbeda dengan wawancara di dataran rendah, musalah ini termasuk dataran 

tinggi yang berdiri pada tahun 2017 Jumardin, mengenai arah kiblatnya tidak ada 

masalah karena sudah sesuai prosedur yang berlaku namun untuk menetukan awal 

waktu salatnya walaupun berada di dataran tinggi namun tetatap mengikuti jadwal salat 
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yang telah di tentukan oleh Kemenag Kabupaten Barru menurut selaku Rt yang berada 

di desa panasa. 
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BAB V PENUTUP 

 

ANALISIS PENGARUH KETINGGIAN TEMPAT DALAM 

PENENTUAN AWAL WAKTU SALAT KABUPAEN BARRU  

Signifikansi ketinggian tempat dalam penentuan awal waktu salat di 

Kementerian Agama Kabupaten Barru sangatlah penting, mengingat Barru merupakan 

wilayah yang memiliki perbedaan ketinggian yang cukup signifikan. Metode 

penentuan awal waktu salat berdasarkan ketinggian tempat akan memastikan bahwa 

waktu salat yang ditentukan sesuai dengan kondisi alam di wilayah tersebut.. 

Dalam penentuan waktu salat, perbedaan ketinggian tempat mempengaruhi 

waktu terbit dan terbenamnya matahari. Hal ini akan berdampak pada perbedaan waktu 

salat di wilayah yang memiliki perbedaan ketinggian. Jika penentuan waktu salat tidak 

memperhitungkan faktor ketinggian tempat, maka waktu salat yang ditentukan bisa jadi 

tidak akurat. 

Dalam hal ini, Kementerian Agama Kabupaten Barru harus memperhatikan 

perbedaan ketinggian tempat di wilayahnya dalam menentukan awal waktu salat. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan waktu salat yang 

memperhitungkan faktor ketinggian tempat, seperti metode Ummul Qura atau metode 

Hisab Rukyat. 

Dengan memperhatikan ketinggian tempat dalam penentuan awal waktu salat, 

Kementerian Agama Kabupaten Barru dapat memastikan bahwa waktu salat yang 

ditentukan sesuai dengan kondisi alam di wilayahnya. Hal ini akan memudahkan umat 

Muslim di wilayah tersebut untuk melaksanakan ibadah salat sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan secara akurat dan tepat. 
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Signifikansi ketinggian tempat dalam penentuan awal waktu salat sangat 

penting karena dapat mempengaruhi kegiatan ibadah umat muslim. Sebagai contoh, 

jika waktu salat tidak ditentukan dengan tepat karena kurang memperhatikan faktor 

ketinggian tempat, maka umat muslim dapat melakukan salat terlalu awal atau 

terlambat, yang tentu saja tidak sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini dapat 

berdampak pada kesalahan dalam menjalankan ibadah dan juga menimbulkan 

perbedaan pendapat di kalangan umat muslim. 

Oleh karena itu, pihak Kementerian Agama Kabupaten Barru perlu 

memperhatikan faktor ketinggian tempat dalam penentuan awal waktu salat. Dengan 

memperhatikan faktor ini, diharapkan waktu salat yang ditetapkan dapat lebih akurat 

dan sesuai dengan tuntunan agama, sehingga umat muslim dapat menjalankan ibadah 

dengan benar dan teratur. Selain itu, penentuan waktu salat yang tepat juga dapat 

memperkuat kesatuan umat muslim dalam menjalankan ibadah bersama-sama, tanpa 

terjadi perbedaan pendapat yang tidak perlu. 
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LAMPIRAN LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA  KABUPATEN BARRU 

1. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menentukan waktu salat di 

Kabupaten Barru? Jika ya, bagaimana kesulitan tersebut? 

2. Bagaimana pandangan Anda mengenai penentuan waktu salat berdasarkan 

perhitungan matematis dan ilmu falak yang telah disempurnakan sejak zaman 

klasik Islam? 

3. Apakah Anda merasa waktu shalat yang ditentukan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Barru sudah cukup akurat? Jika tidak, apa yang perlu diperbaiki? 

4. Apakah Anda merasa ketinggian tempat mempengaruhi penentuan waktu salat 

di Kabupaten Barru? Jika ya, bagaimana pengaruh ketinggian tempat 

tersebut? 

5. Seberapa pentingnya waktu salat yang tepat bagi Anda dalam menjalankan 

ibadah sehari-hari? 

6. Bagaimana menurut Anda pentingnya standar waktu salat yang akurat dan 

konsisten di seluruh wilayah Kabupaten Barru? 

7. Bagaimana menurut Anda hasil penelitian tentang pengaruh ketinggian tempat 

terhadap penentuan awal waktu salat di Kabupaten Barru? Apakah hasil 

penelitian tersebut dapat membantu mengatasi perbedaan waktu salat yang 

terjadi di daerah-daerah dengan ketinggian yang berbeda? 

8. Daerah-daerah mana saja yang tergolong dataran rendah dan dataran tinggi? 
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