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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

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

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin  Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa s  Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H  ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z  Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ya ش

 Shad S  es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad D  De (dengan titik di bawah) ض

 Tha T  Te (dengan titik di bawah) ط
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 Dza Z  Ze (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah “ Apostrof ء

 Ya” Y Ya ي

 

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

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

2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a آ

 Kasrah I i اِ 

ِ
 
 Dammah U u ا
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Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى ِ َـ  fath ah dan ya ’ Ai a dan i 

و ِ َـ  Fathah dan wau Au u dan u 

 Contoh: 

فَِ  ي 
َ
 kaifa : ك

لَِ  و 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

|ِ...َِِى  fath ahِِdan alif atau ...َِِاِ

ya ’ 
a  

a dan garis diatas 

ـىِ  ـ  kasrah dan ya ’ ī  I dan garis di atas ــــ

وِ ُـ  d ammah dan wau u  U dan garis atas 

 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ’ marbu t ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta ’ marbu t ah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata 

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

maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ِ
ُ
ة
َ
ض ُِِرَو  ال 

َ
ف
 
ط
َ
الأ  : raud ah al-at fa l 



 

xviii 
 

ِ
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
َ
ُِِا

ُ
ة
َ
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
َ
ا  : al-madī nah al-fa d ilah 

ِ
ُ
مَة

ْ
ك ح 

ْ
ل
َ
 al-h ikmah : ا

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d ( ـِِ ِِّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

Contoh: 

ِ
َ
نا   rabbana :  رَبَّ

ِ
َ
نا ي  جَّ

َ
  najjaina : ن

حَقِ 
ْ
ل
َ
 al-h aqq : ا

مَِ عِّ
ُ
 nu“ima :  ن

وِ 
ُ
 aduwwun‘ : عَد

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

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

Contoh: 

 ِ
 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَل 

 ِ
 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ِِالِ  (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُِ م 
َّ
لش

َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

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

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

ِ
ُ
د
َ
ب لا

ْ
ل
َ
 al-bila du : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

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

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

Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ِ
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’muru na : ت

ِ
ُ
و ع
َّ
لن
َ
 al-naw‘u : ا

ءِ  ي 
َ  syai’un : ش 

ِ
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

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

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbenda-

haraan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’a n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī  Z ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafẓ al-Jalālah (ُ  الله

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nomina), ditrans-
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literasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

نُِ ي  اللِ ِد   dī nulla h   ِب الل billa h   

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz  al-

jala lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

م ِ
ُ
ِ ِه ي  

مَةِ ِف 
اللِ ِرَح    = hum fī  rah matilla h 

10.  Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

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

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

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

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

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

maupun dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz  min al-D ala l 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abu  al-Walī d Muh ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu  al-
Walī d Muh ammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d Muh ammad Ibnu) 
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Nas r H a mid Abu  Zaī d, ditulis menjadi: Abu  Zaī d, Nas r H a mid (bukan: Zaī d, 

Nas r H amī d Abu ) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A li ‘Imra n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Muh. Ridwan 

Nim : 10900120053 

Judul : Pemahaman Masyarakat Di Desa Bontosunggu Tentang 
Perbedaan Awal Waktu Salat Perspektif Ilmu Falak 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pemahaman 

masyarakat di desa bontosunggu tentang perbedaan awal waktu salat? Pokok 

masalah tersebut dibagi ke dalam beberapa submasalah yaitu: 1) Bagaimana 

respon masyarakat tentang perbedaan awal waktu salat di Desa Bontosunggu 

Perspektif Ilmu Falak? 2)Bagaimana pandangan masyarakat tentang 

terjadinya perbedaan awal waktu salat di Desa Bontosunggu? 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (Field Research) dengan 

menjelaskan secara sistematis, normatif, terorganisir, serta akurat terhadap 

objek yang menjadi pokok permasalahan. Dalam menjawab permasalahan ini 

penulis menggunakan pendekatan syar’i karena berkaitan dengan hukum 

Islam baik dalam Al-Qur’an, Al-Hadis, Kaidah Ushul Fiqh dan pendapat-

pendapat dari para ulama yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Adapun 

data yang dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, angket, dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama berdasarkan 

respon masyarakat di Desa Bontosunggu terhadap awal waktu salat sudah 

cukup baik, mayoritas responden yang peneliti ambil sebagai sampel 

beranggapan bahwa Ibadah salat erat kaitannya dengan perputaran posisi 

matahari dan penentuan awal waktu salat data astronomis. Karena ada dua 

metode digunakan dalam penentuan awal waktu salat yaitu menggunakan 

perhitungan/hisab dan menggunakan alat astronomis Klasik & Modern. Yang 

kedua Banyaknya informan yang mengatakan perbedaan awal waktu salat itu 

dikarenakan pengurus masjid lambat mengumandangkan adzan dan iqomah 

serta jam yang dipakai di masjid adalah jam digital akan tetapi disetiap masjid 

berbeda beberapa menit waktu salatnya sehingga terjadi perbedaan awal 

waktu salat. 

Impliakasi dari penelitian ini adalah bahwa diharapkan kepada 

pengurus masjid agar lebih teliti untuk melakukan adzan  dan iqomah sesuai 

jadwal yang telah ditentukan.  Dan diharapkan juga kepada masyarakat untuk 

bisa mengetahui cara menentukan awal waktu salat dengan tepat 

menggunakan metode-metode yang telah digunakan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk tujuan 

menyembah kepadanya. Ibadah yang Allah swt. berikan pada umat Nabi 

Muhammad saw. Salah satunya adalah ibadah salat. Hukum salat wajib yang 

maknanya merupakan ungkapan setiap seseorang yang terbebani (Mukallaf) 

dan orang yang tidak lepas dari kewajiban salat, kecuali ia menunaikannya 

sendiri menurut aturan dan pelaksanaanya tidak dapat dialihkan.1 

Pada zaman Rasulullah saw. Dahulu kala dalam menentukan waktu-

waktu salat, nabi menggunakan fenomena matahari seperti yang dijelaskan 

dalam HR Muslim bahwa Nabi Muhammad saw. Ketika didatangi oleh 

malaikat Jibril yang mengatakan ”Bangunlah dan salatlah” maka Nabi 

Melaksanakan salat Dzuhur ketika matahari tergelincir, salat Ashar ketika 

bayangan matahari sama panjang dengan bayangan benda, salat Magrib 

ketika matahari terbenam, salat Isya ketika awan yang berwarna kemerah-

merahan telah hilang, dan salat Subuh ketika fajar sudah muncul.2  

 
1Lihat pada jurnal Darwati dan Muh. Rasywan Syarif, “Uji Akurasi Awal Waktu Shalat 

Berdasarkan Hisab Kontemporer Di Masjid Kelurahan Macanang”, Hisabuna, vol. 1, no. 3 (2020): 

h. 50. Dan lihat juga M Muhajir, “Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh dan Sains”, Jurnal Studi Islam, 

(2019), h. 40. 

2Lihat pada jurnal  St.Khalija dan Muh. Rasywan Syarif, “Perbandingan Awal Waktu Sholat 

Dengan Metode Hisab Trigonometri Dan  Program Accurate Times  Muhammad Odeh “, Hisabuna, 

Vol. 2, No. 3 (2021): h. 83. Dan lihat juga Muhammad Abduh Tuasikal, “Manhajus Salikin: Hadis 

Jibril Tentang Waktu Salat, Waktu Salat Dhuhur”, Rumasyoh.com (2018). 
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Salah satu pokok pembahasan dalam ilmu falak adalah penentuan 

waktu salat. Penetuan awal waktu salat bagian yang sangat penting bagi 

seorang umat Islam. Setiap harinya seorang umat Islam pasti berikatan 

dengan waktu salat. selain itu penentuan awal waktu salat juga terkait dengan 

ibadah-ibadah lainnya contohnya seperti salat sunnah, ibadah puasa, dan 

lain-lain. 

Salat yang sudah dikenal saat sekarang tidak terjadi begitu saja, ada 

proses Panjang yang mengawalinya, tidak turun secara spontan, akan tetapi 

turun secara bertahap. Setidaknya ada tahapan yang terjadi di dalam proses 

ini, yaitu tahapan pada masa umat Islam di Mekah atau sebelum isra mi’raj  dan  

tahapan saat isra mi’raj terjadi dan setelahnya sampai umat Islam di Madinah. 

Ada beberapa indikator salat belum yang belum disempurnakan pada tahapan 

mekah disempurnakan di Madinah, dan di Madinah-lah salat diperintahkan 

secara sempurna kepada umat Islam. Hal ini sejalan dengan tabiat kenabian 

yang belum sempurna dan tuntas kecuali setelah di Madinah.3 

Perintah pelaksanaan ibadah salat sangat berkaitan dengan persedaran 

posisi benda langit sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an terbit dan 

terbenamnya matahari. Konsep waktu salat yang dipaparkan oleh ulama fikih 

dapat dipahami dengan sains, yaitu bahwa ketentuan awal waktu salat 

berkaitan erat dengan posisi matahari pada bola langit karena itu dalam 

penentuan awal waktu salat, data astronomis sangatlah penting dan 

 
3Oktari Konus Rekontruksi, “Sejarah Shalat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam: telaah 

kitab tafsir Ibnu Katsir”, jurnal ulunnuha 9, no. 3 (Juni 2019): h. 66. 
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dibutuhkan.4 Ajaran Al-Qur’an dan Hadis menunjukkan bahwa salat erat 

kaitannya dengan posisi matahari. Oleh karena itu, para tokoh Falak yang 

pertama kali menentukan waktu salat berdasarkan posisi matahari salat 

sangat penting dalam Islam dan berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan 

Allah swt. Itu juga merupakan tanda kesetiaan terhadap ajaran agama Islam. 

Secara syar’i, salat diwajibkan (salat maktubuh) itu mempunyai waktu-

waktu yang telah ditentukan (sehingga didefinisikan sebagai ibadah 

muwaqqat). Al-Qur’an menguraikan waktu-waktu salat tersebut walaupun 

belum secara terperinci. Penjelasannya yang terperinci diterangkan dalam 

hadis Nabi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama memberikan 

batasan-batasan waktu salat.5 Menurut Muhyiddin Khazin perbedaan di 

antara jadwal-jadwal salat ini disebabkan yaitu perbedaan data koordinat 

yang dijadikan acuan, perbedaan rumus perhitungan yang digunakan, 

perbedaan nilai ihtiyath, perbedaan alat perhitungan yang digunakan, 

terdapat kesalahan dalam melakukan perhitungan, data-data yang digunakan 

dan yang terakhir kriteria atau opsi waktu salat yang berbeda.6 

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan 

penentuan awal waktu salat dibandingkan dengan persoalan penentuan awal 

bulan Qomariyah yang sering diperbincangkan di masyarakat setiap 

 
4Muh. Rasywan Syarif, ILMU FALAK: Integrasi Agama Dan Sains (Cet. I; Gowa: 

Alauddin University Press, 2020), h. 89-90. 
5Jayusman, ILMU FALAK I, Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Waktu 

Salat (Cet I; Tangerang: Ahmad Muhaimin, 2022), h. 66. 
6Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Cet III; Yogyakarta: Buana 

Pustaka, 2008), h. 68. 
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tahunnya. Awal waktu  salat disusun berdasarkan data matahari dari segi jam, 

hari, bulan, dan tahun serta data rata-rata. Sistem dan rumus digunakan dalam 

penentuan awal waktu salat, tergantung  pada pengumpulan data matahari 

dan data lain yang diperlukan untuk perhitungan. 

Mengenai perbedaan awal waktu salat memang telah terjadi pada 

tahun-tahun sebelumnya dilihat dari kasus yang ada yakni di Kabupaten 

Takalar terkhusunya di Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, tahun 

2012 masih banyak masyarakat pola pikirnya yang masih minim dan belum 

memahami tentang perbedaan awal waktu salat wajib seperti salat subuh, 

salat dzuhur, salat ashar, salat magrib, dan salat isya. Dalam metode 

penentuan awal waktu salat belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. 

Selain itu masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan untuk menentukan 

awal waktu salat juga masih sulit untuk ditemukan. Oleh karenanya dalam 

penentuan awal waktu salat ini mayoritas masih menggunakan asumsi 

dengan  beragam metode dan persepsi masing-masing sesuai dengan metode 

yang mereka anggap paling akurat. 

Fakta dilapangan membuktikan bahwa banyaknya perbedaan pendapat 

tentang penentuan awal waktu salat di Desa Bontosunggu, salah satunya 

pendapat dari Sanusi Daeng Sijaya sebagai imam Desa Bontosunggu 

mengatakan bahwa ada beberapa faktor  yang menyebabkan perbedaan 

penentuan awal waktu salat yaitu masih banyaknya pula pengurus masjid 

tidak menyesuaikan jam yang ada di masjid dengan jam digital  yang waktunya 
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lebih akurat dan menyebabkan waktu salat telah tiba, maka dapat dilihat 

bahwa masjid yang satu dengan masjid yang lainnya itu melaksanakan waktu 

salatnya berbeda-beda, ada yang berbeda sampai 3 menit bahkan lebih dari 

itu oleh karena itu pemahaman masyarakat tentang awal waktu salat sangalah 

penting dalam pelaksanaan ibadah salat. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

Pada penelitian ini penulis fokus terhadap permasalahan yang akan 

dikaji agar tidak menyimpang dan tidak terlalu luas dari rumusan masalah 

yang telah ditentukan, maka penulis fokus penelitian tentang “Pemicu 

Perbedaan Awal Waktu Salat Di Masjid Desa Bontosunggu Kabupaten Takalar 

Perspektif Ilmu Falak” sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian antara lain sebagai berikut :  

a. Pemahaman Masyarakat 

b. Perbedaan Waktu salat 

c. Ilmu falak 

Adapun deksripsi fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

2. Deskripsi fokus 

a. Pemahaman Masyarakat 

Pemahaman masyarakat adalah tingkat pengetahuan, persepsi, dan 

pengertian yang dimiliki bersama untuk kelompok orang dalam suatu 
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komunitas atau wilayah. Pemahaman masyarakat menceriminkan kesadaran 

bersama dan kohesi dalam suatu kelompok sosial. 

b. Perbedaan Waktu Salat 

Perbedaan Waktu Salat adalah faktor yang menyebabkan posisi 

matahari yang memengaruhi waktu-waktu salat seperti subuh, dzuhur, ashar, 

magrib dan isya. Perbedaan waktu salat merujuk pada variasi waktu 

pelaksanaan salat antar berbagai wilayah atau letak geografis. 

c. Ilmu Falak 

Ilmu falak adalah astronomi Islam yang mempelajari benda-benda 

langit dan perputarannya terkhususnya bumi, bulan dan matahari. Ilmu falak 

juga mempelajari yang lebih keintinya yaitu arah kiblat, gerhana bulan dan 

matahari, awal bulan qomariah, dan awal waktu salat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengemukakan 

pokok masalah dalam penelitian yaitu bagaimana Pemahaman Maysarakat 

Di Desa Bontosunggu Tentang Perbedaaan Awal Waktu Salat Perspektif 

Ilmu Falak yang kemudian dijabarkan ke beberapa sub masalah antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana respon masyarakat tentang perbedaan awal waktu salat 

di Desa Bontosunggu Perspektif Ilmu Falak? 
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2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang terjadinya perbedaan 

awal waktu salat di Desa Bontosunggu? 

D. Kajian Pustaka 

Tujuan untuk kajian pustaka adalah untuk menekankan menegaskan 

kemurnian dari penelitian tersebut. Adapun beberapa penelitan yang terkait 

dengan awal waktu salat diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. A. Kadir dalam bukunya “Formula Baru Ilmu Falak Paduan Lengkap & 

Praktis Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Salat, Awal Bulan, Dan 

Gerhana” di uraikan tentang cara praktis menghitung awal waktu salat, 

imsyak, syuruk (terbit), dhuha, dan konversi antarkota dan masalah 

awal penentuan waktu salat. Buku ini lebih fokus ke perhitungannya 

saja, sedangkan peneliti fokus ke perhitungan dan penyebab terjadinya 

awal waktu salat. 

2. Ali Parman dalam bukunya “Menyudahi Perbedaan Awal Waktu Salat 

Shubuh Di Indonesia (Studi Kasus Di Sulawesi Selatan” di buku ini 

diuraikan tentang perbedaan salat subuh yang ada di provinsi Sulawesi 

Selatan dan eksistensi awal waktu salat subuh fokus pada munculnya 

fajar, saat munculnya fajar ditandai dengan konversi menurut waktu 

stempat. Sedangkan penelitian ini lebih menfokuskan 5 salat fardhu 

yang ada di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten 

Takalar. 

3. Alimuddin dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Falak Kajian Astronomi 

Waktu Salat & Arah Kiblat” di buku ini dijelaskan masalah waktu salat, 
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waktu-waktu salat menurut dalil dalil syar’i, dan kedudukan matahari 

pada awal waktu salat. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada 

respon masyarakat tentang perbedaan awal waktu salat. 

4. Abbas Padil & Alimuddin dalam bukunya “Ilmu Falak Dasar-Dasar Ilmu 

Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu Salat, Dan Petunjuk Praktikum” 

diuraikan tentang perhitungan pentuan awal waktu salat yang sangat 

mudah dipahami. Selain itu juga buku ini menjelaskan masalah waktu 

salat, waktu-waktu salat menurut dalil dalil syar’i, dan kedudukan 

matahri pada awal waktu salat. Sedangkan penelitian ini lebih fokus ke 

respon dan pemahaman masyarakat tentang perbedaan awal waktu 

salat. 

5. Taufiqurahman dalam bukunya “Ilmu Falak Tinjauan Matlak Global” 

diuraikan dalam buku ini penentuan awal waktu salat, pedoman syari 

tentang awal waktu salat, perhitungan awal waktu salat, dan Langkah 

& proses perhitungan awal waktu salat. Buku ini juga mengupas 

berbagai informasi yang berkaitan dengan teori-teori ilmu falak 

maupun penerapan di lapangan. Sedangkan penelitian ini fokus kepada 

respon dan pemahaman masyarakat tentang penyebab perbedaan awal 

waktu salat. 

6. Jayusman dalam bukunya “Ilmu falak 1 fiqih rukyah penentuan arah 

kiblat dan awal waktu salat” diuaraikan dalam fokus ini di sini dalam 

bagian fiqih hisab rukyat penentuan awal waktu salat yang pertama 

adalah telah terhadap perbedaan perhitungan jadwal salat yang 
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beredar dari tengah-tengah masyarakat, dan yang kedua adalah waktu 

ihtiyath dalam perhotungan awal waktu salat. Buku ini lebih fokus ke 

awal waktu salat yang ada di wiliayah pulau jawa, sedangkan penelitian 

ini lebih fokus kepada pemahaman masyarakat tentang perbedaan 

awal waktu salat terkhususnya di Sulawesi Selatan lebih tepatnya di 

Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mngetahui pemicu 

perbedaan awal waktu salat wajib dan penentuan awal waktu salat wajib 

di Desa Bontosunggu kabupaten takalar. Adapun sub tujuannya yaitu 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui respon masyarakat tentang penyebab terjadinya 

perbedaan awal waktu salat wajib di Desa Bontosunggu Kebaputen 

Takalar. 

b. Mengetahui pandangan masyarakat tentang awal waktu salat wajib di 

Desa Bontosunggu Kabupaten Takalar. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan identifikasi tentang penentuan awal waktu salat wajib 

kepada umat Islam. 
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b. Memberikan saran kepada masyarakat agar tidak ada lagi perbedaan 

dalam penentuan awal waktu salat. 

c. Memberikan pemahaman masyarakat tentang awal waktu salat 

disetiap wilayah, 

d. Memberikan dorongan bagi para pendorong ilmu falak untuk 

mengispirasi mengkaji lebih dalam lagi tentang penentuan awal waktu 

salat wajib. 

e. Sebagai saran dan rujukan bagi penulis yang lainnya yang dalam 

penelitiannya membahas mengenai perbedaan awal waktu salat. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat 

Secara umum masyarakat adalah sekumpulan individu-

individu/orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan 

”Society” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa 

kebersamaan, berasal dari kata latin Socius yang berarti (kawan).1 

Masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, 

atau kesatuan hidup manusia.2 

2. Pemahaman Masyarakat Tentang Awal Waktu Salat 

Salah satunya pendapat dari Sanusi Daeng Sijaya sebagai 

imam Desa Bontosunggu mengatakan bahwa ada beberapa faktor 

yang menyebabkan perbedaan penentuan awal waktu salat yaitu 

masih banyaknya pula pengurus masjid tidak menyesuaikan jam 

yang ada di masjid dengan jam digital yang waktunya lebih akurat 

dan menyebabkan waktu salat telah tiba, maka dapat dilihat bahwa 

masjid yang satu dengan masjid yang lainnya itu melaksanakan 

waktu salatnya berbeda- beda, ada yang berbeda sampai 3 menit 

 

1Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, 
Issue1, no. 1 (Januari 2020): h. 164. 

2Gungsu hermansyah, dkk, Pengantar Antropologi Sebuah Kisah Ikhtisar 
Mengenal Antropologi, (Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 46. 



 

 
 

bahkan lebih dari itu.oleh karena itu pemahaman masyarakat 

tentang awal waktu salat sangalah penting dalam pelaksanaan 

ibadah salat. 

B. Tinjauan Umum Tentang Salat 

1. Pengertian Salat 

Shalat adalah kewajiban dengan pijakan dalil yang tak 

terbantahkan lagi. Shalat bukan hanya gerakan fisik saja tetapi juga 

pada saat yang bersamaan diikuti dengan penyatuan hati dengan dzat 

yang tengah disembah. Salah satu bentuk kesalehan yang sangat 

penting adalah shalat.3 Shalat adalah kunci surga.4 

Menurut Ash Shiddieqy bahwa shalat merupakan ibadah yang 

istimewa dalam ajaran islam karena Nabi Muhammad saw. 

diperintahkan Allah swt. secara langsung  pada waktu Isra Mi’raj. 

Nasr menambahkan bahwa ritus utama dalam islam adalah shsalat 

yang akan mengintegrasikan kehidupan manusia ke dalam ruhaniah. 

Ibadah shalat mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku , 

terutama jika melaksanakannya dengan khusyuk (bersungguh-

sungguh) dan hanya mengharap Ridha allah. Jika manusia 

melakukannya dengan seperti itu maka perilaku yang sebelumnya 

negative akan berubah menjadi positif. Aura yang dipancarkan akan 

 
3Siti Maryam, “Shalat Dalam Perfektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik), Shalat Based 

On Imam Al-Ghazali’s Perspective”, Al-Fikrah1, no. 2 (Juni 2018): h.107. 
4Oktari Konus rekontruksi, “Sejarah Shalat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam: telaah 

kitab tafsir Ibnu Katsir”, jurnal ulunnuha 9, no. 3 (Juni 2019): h. 80. 



 

 
 

menjadi positif, yang juga akan berakibat pada kehidupan dalam 

lingkungannya. Segala aktivitas  yang. 

2. Dasar Hukum Salat 

Di dalam Al-Qur’an sesungguhnya sudah ada sekilas tentang 

penjelasan waktu-waktu salat fardhu meski tidak terlalu jelas 

deskripsinya. Namun paling tidak ada tiga ayat di dalam Al-Qur’an 

yang membicarakan waktu salat secara global.5 Dalam firman Allah 

swt. yang menjelaskan tentang dalil-dalil salat antara lain sebagai 

berikut: 

1. QS. Huud: 11/114 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

ِِّ
ي
ِٱلسَّ َ ۡ ب  ه 

ۡ
ِيُذ ت  ٰـ حَسَنَ

ۡ
ِٱل
َّ
ن ِإ 

ِۚ
يۡل 
َّ
نَِٱل مِّ اِ

ٗ
ف
َ
ل
ُ
هَارِِوَز

َّ
ِٱلن يِ

َ رَف 
َ
ِط
َ
وٰة
َ
ل ِٱلصَّ م  ق 

َ
ِوَأ

ِۚ
ات 
َ
ٔ
 
ٔ

رِينَِ ك 
ٰ َّ
لذ رَىِٰل 

ۡ
ك ِذ 

َ
ك ل  ٰ

َ
ِذ

Terjemahnya: 

“Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan 
pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-
perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah 
peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)”.6 

Tafsir Dari Qu’ran Kemenag QS. Huud: 11/114 

Setelah diperintahkan untuk istikamah dalam melaksanakan ajaran 

agama dan memiliki pendirian teguh, maka ayat berikut ini 

 
5Ahmad Sarwat, Waktu Shalat (Cet I; Jakarta Selatan: Fayyad & Fawwaz, 2018), h. 10. 
6Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: 

Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran – Badan Litbandan Diklat Kemenag RI Tahun 2019), h. 
323 



 

 
 

diperintahkan melaksanakan salat serta beramal saleh, karena amaliah 

tersebut dapat menghapus dosa-dosa kecil, sebagaimana firman-Nya: 

Dan laksanakanlah salat dengan teratur dan benar sesuai dengan 

ketentuan agama, baik syarat, rukun, dan sunah-sunahnya pada kedua 

ujung siang, yakni pagi dan petang atau salat Subuh, Zuhur dan Asar 

dan pada bagian permulaan malam yaitu salat Magrib, Isya, dan salat 

sunah seperti tahajud dan witir. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 

baik itu seperti salat sebagaimana disebutkan di atas, zakat, sedekah, 

zikir, istigfar, dan amal ibadah lainnya dapat menghapus kesalahan-

kesalahan dan dosadosa kecil yang telah dilakukan, lantaran perbuatan 

itu tidak mudah dihindari. Adapun dosa besar, harus disertai dengan 

tobat yang tulus. Itulah peringatan yang sangat bermanfaat bagi orang-

orang yang siap menerimanya dan selalu mengingat Allah. 

2. QS. al-isra: 17/78 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

جۡرِِ
َ
ف
ۡ
ٱِل
َ
رۡءَان

ُ
ِق
َّ
ن إِ 

ِۖ
جۡرِ

َ
ف
ۡ
ٱِل
َ
رۡءَان

ُ
ِوَق يۡل 

َّ
ٱِل سَق 

َ
ِغ ٰ

َ
لَ إِ  مۡسِ

َّ
ٱِلش وك 

 
ل
ُ
د لِ 

َ
وٰة
َ
ل ِٱلصَّ م  ق 

َ
أ

ِِ اِ
ٗ
هُود

ۡ
ِمَش

َ
ان
َ
ِك

Terjemahnya: 

“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya 
malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat 
Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.7 

 

 
7Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 290 



 

 
 

Tafsir Dari Qu’ran Kemenag QS. al-isra: 17/78 

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir, condong dari 

pertengahan langit ke arah barat, sampai gelapnya malam dan 

laksanakan pula salat Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan 

oleh malaikat, baik malaikat siang maupun malaikat malam. Perintah 

salat pada ayat ini mencakup salat lima waktu. Sesudah tergelincir 

matahari adalah waktu untuk salat Zuhur dan Asar, sesudah gelapnya 

malam untuk waktu salat Magrib, Isya dan Subuh. 

3. QS. Taha: 20/130 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

ِِ
ِۖ
هَا رُوبــ 

ُ
بۡلَِغ

َ
مۡسِِوَق

َّ
وعِِٱلش

 
ل
ُ
بۡلَِط

َ
ِق
َ
ك ِرَبِّ حَمۡد  ِب 

ۡ
ح ِوَسَبِّ

َ
ون

 
ول
ُ
ِمَاِيَق ٰ

َ
ِعَل ۡ ٱصۡب  

َ
ف

ِِ ٰ
رۡض َ
َ
ِت
َ
ك
َّ
عَل
َ
هَارِِل

َّ
ِٱلن

َ
رَاف

ۡ
ط
َ
ِوَأ

ۡ
ح سَبِّ

َ
ِف يۡل 

َّ
ِٱل يِٕ

ٓ
ا
َ
نِۡءَان  وَم 

Terjemahnya: 

“Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) atas apa yang 
mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu 
sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah 
(pula) pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar 
engkau merasa tenang.”8 

 Tafsir Dari Qu’ran Kemenag QS. Taha: 20/130 

 Wahai Nabi Muhammad, bila orang kafir terus menentang 

dakwahmu maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Untuk 

meneguhkan pendirianmu, berdoalah kepada Allah dan bertasbihlah 

dengan memuji Tuhanmu. Lakukan itu sebelum terbit matahari dan 

 
8Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 321 



 

 
 

sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di 

malam hari dengan salat lail, dan pada waktu-waktu di siang hari. Yang 

demikian itu supaya kamu merasa senang dan hatimu tenteram. 

4. QS. al-nisa : 4/103 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

ِِ اِ
ٗ
وت
ُ
وۡق مَّ بٗاِ ٰـ

َ
ت كِ 

ب  َ ن  م 
ۡ
مُؤ

ۡ
ِٱل

َ
ِعَل

ۡ
ت
َ
ان
َ
كِ
َ
وٰة
َ
ل ِٱلصَّ

َّ
ن  إ 

 Terjemahnya: 

”salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan 
atas orang-orang mukmin."9 

Tafsir Dari Qu’ran Kemenag QS. al-nisa/4 : 103 

Ayat yang lalu menggambarkan pelaksanaan salat khauf dengan 

tata cara tersendiri dalam suasana perang. Pada ayat ini Allah 

memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan zikir sesuai dengan 

kondisi mereka, berdiri, duduk, atau berbaring setelah selesai 

melakukan salat. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat 

yang dilakukan dalam keadaan takut tersebut, ingatlah Allah sebanyak-

banyaknya sesuai dengan kondisi dan kemampuan kamu, ketika kamu 

berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring, dan semoga dengan 

memperbanyak zikir itu kamu mendapat pertolongan dari Allah. 

Kemudian, apabila kamu telah merasa aman dari suasana menakutkan 

yang kamu alami yang menyebabkan kamu melaksanakannya dengan 

 
9Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 95 



 

 
 

cara yang disebutkan di atas atau sudah kembali ke tempat asal kamu 

dari medan perang, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat, terpenuhi 

rukun dan syaratnya serta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Sungguh, salat yang kamu lakukan itu adalah kewajiban yang 

ditentukan batas-batas waktunya atas orang-orang yang beriman. 

Karena itu, setiap salat dalam kondisi normal itu harus dilakukan pada 

waktu yang ditentukan untuknya, tidak bisa dimajukan atau 

dimundurkan. 

5. QS.  al-ah za b/33:56 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

ِ
ْ
مُوا

ِّ
ِوَسَل يۡه 

َ
ِعَل

ْ
وا
ُّ
ِصَل

ْ
وا
ُ
ينَِءَامَن ذ 

َّ
هَاِٱل ي 

َ
أ
ٰـَٰٓ ِيَ
ِۚ ِّ
ي ب  
َّ
ِٱلن

َ
ِعَل

َ
ون

ُّ
ِۥيُصَل

ُ
ه
َ
ت
َ
ك ئ 
ٰـَٰٓ ِوَمَلَ َ

َّ
ِٱللَّ

َّ
ن ِِإ 

ِِ يمًاِ سۡل 
َ
 ت

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk 

Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu 

untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan 

kepadanya.”10 

Tafsir Dari Qu’ran Kemenag QS. al-aḥzāb/33:56 

Allah menurunkan ketentuan tentang etika bagi umat Islam 

ketika berinteraksi dengan istri-istri untuk menjaga kehormatan dan 

keagungan pribadi Rasulullah. Diantara bukti keagungan beliau ialah 

bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk 

 
10Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 426 



 

 
 

Nabi. Salawat dari Allah berarti memberi rahmat, dan dari malaikat 

berarti memohonkan ampunan. Karena itu, wahai orang-orang yang 

beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi, seperti dengan berkata 

“Allahumma salli ala Muhammad (semoga Allah melimpahkan 

kebaikan dan ke-berkahan kepada Nabi Muhammad),” dan ucapkanlah 

salam dengan penuh penghormatan kepadanya, dengan mengucapkan 

perkataan seperti “Assalamu alaika ayyuhan-nabiy (semoga 

keselamatan 0tercurah kepadamu, wahai Nabi).” 

3. Waktu-Waktu Salat Wajib 

Walaupun tidak dijelaskan seacara tampak jelas waktu-waktunya, 

akan tetapi secara syar’i Al-Qur.an telah menentukannya. Adapun 

penjelasan waktu-waktu salat wajib antara lain sebagai berikut : 

1. Salat Dzuhur 

Waktu dzuhur adalah posisi matahri saat bergesernya dari 

meridian atau bergeser dari titik kulminasi.11 Waktu salat dzuhur 

dimulai sesaat matahari terlepas daari titik kulminasi atas, atau 

matahari terlepas dari meridian langit mengingat bahwa sudut 

waktu itu dihitung dari meridian, maka ketika matahari dimeridian 

tentunya mempunyai sudut waktu 0⁰ dan pada saat itu waktu 

menunjukkan pukul 12 menurut waktu hakiki. Hal demikian ini 

 
11Lihat pada jurnal Andi Mulia Amelia, Irfan, “Fenomena Hari Tanpa Bayangan Sebagai 

Penanda Awal Waktu Salat Dzuhur”, Hisabuna, Vol. 4, no. 2 (2023): h. 25. Dan lihat juga  Rahma 
Amir, dkk, “Determinasi Waktu Salat Duhur Dan Ashar Jamaah An-Nadzir Perspektif Ilmu 
Falak”, (2022), h. 102. 



 

 
 

tampak pada pelataran tradisional yang dipasang di depan masjid 

bahwa bayangan paku yang di pasang di depan masjid bahwa 

bayangan paku yang ada padanya menunjukkan pukul 12.12  

Bayangan tongkat itu semkain lama semakin Panjang seiring 

dengan semakin bergeraknya matahari kea rah barat. Begitupun 

Panjang bayangannya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah 

waktu dzuhur berakhir dan masuklah waktu ashar.13 

2. Salat Ashar 

Waktu salat ashar dimulai tepat ketika waktu salat duhur 

sudah habis yaitu semenjak Panjang bayangan suatu benda 

menjadi sama Panjangnya dengan Panjang benda itu sendiri. Dan 

selesainya waktu ashar ketika matahari tenggelam di ufuk barat.14 

Awal waktu salat ashar dalam ilmu falak dinyatakan sebagai 

keadaan tinggi matahari sama dengan jarak zenith titik pusat 

matahari pada waktu berkulminasi ditambah bilangan satu.15 

3. Salat Magrib 

Awal waktu salat magrib adalah ketika matahari telah 

terbenam sampai megah merah belum hilang atau selama megah 

 
12Alimuddin, Dasar-Dasar Ilmu Falak: Kajian Astronomi Waktu Salat Dan Arah Kiblat 

(Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 134. 
13Ahmad Sarwat,  Waktu Salat (Cet I; Jakarta Selatan: Fayyad & Fawwaz, 2018), h. 15. 
14 Ahmad Sarwat,  Waktu Salat (Cet I; Jakarta Selatan: Fayyad & Fawwaz, 2018), h. 16. 
15Alimuddin, “Persfektif Syar’i Dan Sains Awal Waktu Salat”, Al-Daulah1, no. 1 

(Desember 2012): h. 125. 



 

 
 

merah itu masih ada.16 Waktu salat magrib dalam ilmu falak berarti 

saat terbenam matahari (guhrub), seluruh piringan matahari tidak 

kelihatan oleh pengamat.17 

4. Salat Isya 

Isya secara bahasa berarti awal malam dari sesudah 

tergelincirnya matahari hingga terbitnya fajar.18Waktu isya 

dimualai ketika awan merah di ufuk barat sudah hilang. Kemudian 

menunjukkan gelap malam sudah sempurna. Dalam istilah 

astronomi disebut sebagai batas Astronomical twi light, di mana 

tinggi matahari sudah mencapai 18⁰ dibawah ufuk atau h = -18⁰.19 

5. Salat Subuh 

Awal waktu salat subuh dipahami sejak terbit fajar sampai 

waktu akan terbit matahari.20 Penentuan awal waktu subuh dapat 

ditentukan melalui kriteria yang dikonversi dalam bentuk waktu.21 

Waktu salat subuh ketika isfar (suasananya terang, jelas), atau 

 
16Alimuddin, “Persfektif Syar’i Dan Sains Awal Waktu Salat”, Al-Daulah1, no. 1 

(Desember 2012): h. 124. 
17Ali Parman, Menyudahi Perbedaan Awal Waktu Salat Subuh Di Indonesia: Studi Kasus 

Di Sulawesi Selatan, (Cet I: Gowa: Alauddin University Press,2011), h. 91. 
18Aisyah Malidatul Haq, Halima B, “Analisis Penentuan Awal Salat Isya Perspektif Ilmu 

Falak”, Hisabuna, Vol. 3, No. 3 (September 2022): h. 55. 
19Abbas Padil, dan Alimuddin, Ilmu Falak: Dasar-Dasar Ilmu Falak, Masalah Arah 

Kiblat, Waktu halat, Dan Petunjuk Praktikum (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 
154. 

20Alimuddin, “Persfektif Syar’i Dan Sains Awal Waktu Salat”, Al-Daulah1, no. 1 
(Desember 2012): h. 128. 

21Nurul Wasilah Wahidin, Fatmawati, “Analisis Variasi Kriteria Awal Waktu Subuh Di 
Indonesia Terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat Dan Puasa”, Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak, Vol. 7, 
No. 1. h . 51. 



 

 
 

waktu salat subuh ketika ghalas (suasananya masih gelap), atau 

diharamkan makan dan dihalalkan salat subuh karena fajar sudah 

tiba, bahkan dikatakan bahwa fajar yang dihalalkanmakan dan 

diharamkan salat subuh karena masih fajar kazib.22  

4. Data Yang Diperlukan Waktu Salat 

Dalam perhitungan awal waktu salat ada beberapa data-

data yang harus diperlukan agar perhitungan waktu salat menjadi 

akurat, berikut beberapa data-data dalam perhitungan waktu salat: 

a. Lintang dan Bujur Tempat 

Lintang tempat adalah lingkaran pada bola bumi yang 

sejajar dengan khatulistiwa bumi dan dikur dari khatulistiwa 

sampai tempat yang dicari atau bisa juga dikatakan sebagai jarak 

equator sampai garis lintang diukur sepanjang garis meridian. 

Bujur tempat adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara 

suatu titik dengan titik nol di bumi.23 

b. Azimuth Matahari 

Azimuth matahari adalah sudut horizontal antara arah 

matahari dan arah utara pada caklrawala. Ini memberikan 

informasi tentang posisi matahari pada waktu tertentu di suatu 

 
22Ali Parman, Menyudahi Perbedaan Awal Waktu Salat Subuh Di Indonesia: Studi Kasus 

Di Sulawesi Selatan, (Cet I: Gowa: Alauddin University Press,2011), h. 87. 
23Lidya Safrida dan Machzumy, “Analisis Astronomical Twilight Sebagai Tanda 

Penentuan Awal Waktu Salat Isya”, Astroislamica1, no. 1 (2022): h. 60 



 

 
 

tempat. Azimuth 0⁰ menunjukkan bahwa matahari berada di utara 

sejati, sementara azimuth 180⁰ menunjukkan matahari berada di 

selatan sejati. Azimuth matahari berubah sepanjang hari karena 

matahri bergerak melintasi cakrawala. 

c. Tinggi Matahari 

Tinggi matahari adalah interval busur yang dihitung 

sepanjang lingkaran vertical sampai ke posisi matahari. Tinggi 

matahari meruapakan sudut vertikal antara sinar matahari dan 

garis horizontal di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Dalam 

rumus yang dipakai ilmu falak untuk perhitungan awal waktu salat 

yang biasa digunakan adalah “h”, tinngi matahari tersebut akan 

bernilai positif kalau matahari terletak di atas ufuk dan bernilai 

negative kalau matahari terletak dibawah ufuk. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Posisi Tinggi Matahari 

Keterangan : 

• Z = Zenit 



 

 
 

• N = Nadir 

• U = Utara 

• S = Selatan 

• EQ  = Equator 

• UAS = Ufuk 

• M = Matahari 

 

d. Sudut Waktu Matahari  

Sudut waktu matahari adalah busur sepanjang lingkaran 

gerak semu harian matahari, yang dapat dihitung sejak titik 

kulminasi atas tempat kedudukan matahari pada suatu saat. Sudut 

waktu matahari dapat juga diartikan sebagai sudut yang letaknya 

berada pada kutub langit utara dan kutub langit Selatan yang diapit 

oleh garis meridian dan lingkaran deklinasi melintasi matahari. 

Sudut waktu matahari bernilai positif ketika matahari terletak pada 

belahan langit yang ada disebelah barat  dan bernilai negative 

apabila matahari terletak pada belahan langit yang ada di sebelah 

timur. 



 

 
 

 

Gambar 2.2 Posisi Sudut Waktu Matahari 

Keterangan : 

• Z = Zenit 

• N = Nadir 

• U’ = Kutub Utara Langit 

• S’ = Kutub Selatan Langit 

• EQ  = Equator 

• M = Matahari 

• EUZKaZ= Meredian 

e. Iktiyat 

Iktiyat merupakan suatutahap pengaman dalam 

menentukan awal waktu salat dengan menambah 1 sampai 2 menit 

dari hasil perhitungan awal waktu salat yang sebenarnya. Iktiyat 

yang dimaksud yaitu agar hasil perhitungan yang berada sekitar 

loakssi yang dihitung, terutama yang terletak di sebelah barat. Oleh 

karenanya wilayah yang berada disebalah barat di lokasi yang 



 

 
 

dihitung awal waktu salatnya memiliki peselisihan waktu yang 

lebih lambat.  

Iktiyat juga menghasilkan pembuatan pada satuan menit 

waktu yang penggunaanya lebih praktis. Iktiyat memberikan 

perbaikan atas kesalahan dalam perhitungan waktu salat, agar 

lebih akurat pada hasil perhitungan awal waktu salat yang 

diperoleh. 

f. Deklinasi 

Deklinasi adalah ukuran jarak sudut baik dari utara maupun 

dari Selatan ekuator langit, deklinasi merupakan salah satu 

koordinat dari sistem koordinat equatorial, sedangkan koordinat 

yang kedua adalah rekta.24 

g. Perata Waktu (equation of time) 

Perata waktu yaitu selisih waktu hakiki gerak semu harian 

matahari ketika sudah mencapai kulminasu (meridian pass). 

Dengan jam yangbuat secara rata-rata dari gerak semu harian 

matahari. Dalam rumus yang dipakai di ilmu falak pada Perata 

waktu (equation of time) adalah “e”. Jika nilai waktu hakiki lebih 

besar dari nilai pertengahan hingga Perata waktu akan bernilai 

 
24Ila Nurmila, “Metode Azimuth Kiblat dan Rashd Al-Qiblat dalam Penentuan Arah 

Kiblat”, Istinbath15, no. 2 (2020): h. 203. 



 

 
 

positif. Dan sedangkan jika nilai waktu hakikinya lebih keceil dari 

waktu pertengahan  maka perata waktunya akan bernilai negative. 

Data ini digunakan dalam formula matematika, khususnya 

untuk menghitung waktu salat sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan dalam ajaran islam.  

C. Tinjauan Umum Tetang Ilmu Falak 

1. Pengertian Ilmu Falak 

Falak semakna dengan Al-sama’ yaitu awan, hujan, atmosfer (hawa 

udara) yang mengelilingi bumi, planet-planet , bintang-bintang semua zat 

atau benda (materi) yang ada diantara ke tujuh lapis langit dan bumi, alam 

semesta (jagad raya) atau universum dan juga ruang yang maha luas yang 

mengelilingi ketujuh lapis langit dan bumi.25 Ilmu falak atau biasa 

disinggung sebagai kosmologi Islam yang mempelajari tentang benda-beda 

langit, misalnya menghitung bintang-bintang yang dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam menentukan arah kiblat dan waktu salat.26 

Ilmu ini juga disebut dengan ilmu falak, karenailmu ini mempelajari 

lintasan benda-benda langit. Ilmu ini disebut pula dengan ilmu hisab, 

karena ilmu ini menggunakan perhitungan. ilmu ini sering pula disebut 

dengan ilmu miqad, karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas 

 
25Ali Parman, Buku Daras Ilmu Falak (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 1. 
26Nur Afny Awwalany, Sippah Chotban, Subhan Khalik, “Peluang Dan Tantangan Ilmu 

Falak Di Indonesia Di Era Digital”, Hisabuna, Vol. 4, No. 3 (November 2023): h. 126. 



 

 
 

waktu.27 

2. Metode Penentuan Awal Waktu Salat 

Dalam perkembangan metode penetuan awal waktu salat sangat 

bermacam-macam. Akan tetapi secara umum metode penentuan awal 

waktu salat dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu : 

1. Penentuan awal waktu salat dengan cara mengamati bayangan 

matahari, 

2. Penentuan awal waktu salat dengan cara menggunakan alat-alat 

astronomi, 

3. Penentuan awal waktu salat dengan cara menggunakan hisab 

atau perhitungan astronomis. 

Penentuan awal waktu salat dengan cara mengamati bayangan 

matahari adalah contoh penentuan penentuan awal waktu salat secara 

kalsik. Penentuan awal waktu salat dengan mengamati bayangan 

matahari telah jarang lagi digunakan oleh masyarakat. Di perkotaan yang 

padat penduduknya terdapat banyak gedung-gedung yang tinggi yang 

sulit untuk proses dalam pengamatan.sememntara itu sangat 

merepotkan apabila saat melakukan salat bagi umat Islam harus 

mengamati matahari terlebih dahulu sehingga membuang waktu. 

 
27Alimuddin, Dasar-Dasar Ilmu Falak: Kajian Astronomi Waktu Salat Dan Arah Kiblat 

(Cet.I; Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 1. 



 

 
 

Selain itu, awal waktu salat juga dapat menentukan menggunakan 

alat-alat astronomi. Alat ini terdiri dari alat-alat klasik dan kontemporer. 

Alat klasik yang biasa digunakan dalam menentukan awal waktu salat 

adalah jam matahari (Bencet), tongkat istiwa, astrolabe, dan yang 

terakhir adalah rubu mujayyab. Sedangkan alat-alat kontemporer yang 

biasa digunakan yaitu aplikasi computer (software), jam atom, dan yang 

terakhir istiwaaini. 

Jam matahari atau bencet berfungsi sebagai menentukan waktu 

dengan menggunakan bayangan tiang atau tongkat yang terletak pada 

jam matahari, bayangan ini akan tertuju pada bidang ukur yang di 

dalamnya terdapat angka-angka penunjuk waktu. 

Tongkat istiwa berfungsi untuk menggunakan bayangan gnomon 

yang tertuju pada bidang dial. Bayangan tersebut akan menunjukkan 

arah yang mengenai kulminasi matahari dan Panjang banyangsaat 

terjadinya kulminasi. Seperti waktu masuknya salat ashar, dengan 

menggunakan rongkat istiwa terdapat bayangan batas waktu dzuhur, 

bayangan waktu dzuhur kemudian ditambah dengan bayangan 

bendanya, hasil dari bayangan benda tersebut dengan bayangan wakgtu 

dzuhur adalah awal waktu salat ashar. 

Astrolabe berfungsi untuk memanfaatkan bayangan yang tertuju 

pada bidang ukurnya. Bayangan ini akan menunjukkan hasil nilai 

tertentu terkait dengan posisi keberadaan matahari. 



 

 
 

Dan yang terakhir yaitu Rubu Mujayyab berfungsi sebagai melihat 

tinggi matahari dengan menggunakan teori sains pada kudran. Dengan 

adanya rubu mujayyab maka tinggi matahari dapat kita ketahui dengan 

cepat dan tepat. Tinggi matahari tersebut kemudian dimasukkan 

kedalam rumus perhitungan. 

Instrumen ilmu falak dimulai dengan pengamatan memakai 

benda sederhana yang ada di ruang lingkup kehidupan manusia.28 Selain 

alat-alat kalsik dalam penentuan awal waktu salat, ada juga alat-alat 

kontemporer atau modern. Salahtunya alat tersebut adalah software 

computer, di era sekarang ini banyak sekali aplikasi yang dikembangkan 

yang berhubungan dengan waktu salat. ShalatQ misalnya, aplikasi ini 

salah satu alat penentuan awal waktu salat. Pada aplikasi ShalatQ, 

penentuan waktu salat dapat dengan mudah ditentukan hanya dengan 

memasukkan titik lokasi dan nama lokasinya. 

Selain software computer ada juga yang Namanya jam atom, alat 

ini berfungsi menunjukkan rata-rata waktu yang telah dibagi 

berdasarkan zona waktu setiap 15⁰. Jam tersebut akan terformat 

otomatis melalui jaringan dalam keadaan online, selain itu jam ini 

terformat melaalui jaringan telepon secara otomatis. 

 
28Zyhubi Zaretha, Rahma Amir, “Studi Analisis Perkembangan Instrumen Ilmu Falak 

Di Indonesia”, Hisabuna,  Vol. 3. No. 3. h. 116. 



 

 
 

Adapun alat yang sering sekali digabungkan dengan aplikasi yaitu 

istiwaaini, yang memiliki dua gnomon dan bidang dial yang dapat 

diputar. Alat ini berfungsi menggunakan sebagai bayangan gnomon yang 

pertama dihasilkan oleh penyinaran cahaya terhadap matahari. 

Bayangan kedua gnomon yang tertuju pada bidang dial yang dibuat garis 

lurus. Selanjutnya dibuka aplikasi yang menampakkan nilai azimuth 

matahari. Dengan memakai alat ini maka Panjang bayangan pada waktu 

masuknya salat dzuhur dapat ditentukan, jadi Panjang bayangan waktu 

salat ashar dapat ditentukan menggunakan teori yang sama dengan 

tongkat istiwa’. 

Sekarang alat-alat menentukan awal waktu salat tidak banyak lagi 

menggunakan alat-alat yang klasik, melainkan sudah banyak orang-

orang diluar sana menggunakan alat-alat yang modern, contohnya 

seperti muslim pro dan aplikasi software lainnya. 

Adapun penentuan awal waktu salat memanfaatkan posisi 

kedudukan matahari dapat ditentukan dengan mengetahui, lama waktu 

yang diperlukan matahari untuk bergerak dari titik kulminasi sampai 

kepada posisi awal atau akhir waktu salat yang dicari.29 Waktunya 

berselisih dengan waktu yang menentukan pada jam tangan ataupun jam 

 
29Abbas Padil dan Alimuddin, Ilmu Falak: Dasar-Dasar Ilmu Falak, Masalah Arah 

Kiblat, Waktu Salat, Dan Petunjuk Praktikum (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 
148. 
 



 

 
 

yang sejenisnya, yang dipakai oleh karenanya waktu pada jam-jam 

tersebut merupakan waktu rata-rata. 

Dengan menentukan awal waktu salat berdasarkan perhitungan 

hisab atau perhitungan astronomi adalah sebagai berikut: 

1. Waktu Dzuhur 

Rumus Dzuhur : 

12 - e + bd – bt : 15 

Keterangan : 

• bd = Bujur Daerah 

• bt = Bujur Tempat 

• e = Perata Waktu 

2. Waktu Ashar 

Rumus Tinggi Matahari Waktu Ashar: 

Cotan h = tan (p – d) + 1 

Rumus Sudut Waktu Matahari Waktu Ashar : 

Cos t = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d 

Keterangan : 

• h = Tinggi Matahari 

• t = Sudut Waktu Matahari 

• p = Lintang Tempat 

• d = deklinasi 



 

 
 

• bd = Bujur Daerah 

• bt = Bujur Tempat 

• e = Perata Waktu 

3. Waktu Magrib 

Rumus suddut waktu matahari waktu magrib : 

Cos t = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d 

Keterangan: 

• h = Tinggi Matahari (-1⁰) 

• t = Sudut Waktu Matahari 

• p = Lintang Tempat 

• d = Deklinasi 

• bd = Bujur Daerah 

• bt = Bujur Tempat 

• e = Perata Waktu 

4. Waktu Isya 

Rumus suddut waktu matahari waktu isya : 

Cos t = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d 

Keterangan: 

• h = Tinggi Matahari (-18⁰) 

• t = Sudut Waktu Matahari 

• p = Lintang Tempat 

• d = Deklinasi 

• bd = Bujur Daerah 



 

 
 

• bt = Bujur Tempat 

• e = Perata Waktu 

5. Waktu Subuh 

Rumus suddut waktu matahari waktu subuh : 

Cos t = - tan p. tan d + sin h : cos p : cos d 

Keterangan: 

• h = Tinggi Matahari (-20⁰) 

• t = Sudut Waktu Matahari 

• p = Lintang Tempat 

• d = Deklinasi 

• bd = Bujur Daerah 

• bt = Bujur Tempat 

• e = Perata Waktu 

Jadi rumus-rumus di atas terdapat beberapa konsep dari Ilmu Falak 

yang perlu diketahui lebih dulu untuk determinasi awal waktu salat. 

3. Posisi Matahari Waktu Salat 

Matahari merupakan pusat tata surya. Matahari tersusun dari dua 

bagian lapisan kulit, yang terdiri dari lapisan ftosfera, kromosfera, dan 

korona.30 Posisi matahari merupakan faktor utama peneybab timbulnya 

 
30Lihat pada jurnal Nurmula, Adriana Mustafa, “Analisis Awal Waktu Salat Gerhana 

Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi’i Persfektif Ilmu Falak”, Hisabuna, Vol. 3, No. 3 
(September 2022): h. 126. Lihat juga Husnul Fahira, dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Perspektif Masyarakat Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone Terhadap 
Gerhana Bulan”, Hisabuna, (2022), h.132. 



 

 
 

perbedaan ruang dan waktu di bumi mengakibatkan perbedaan awal 

waktu pelaksanaan salat.31 Waktu salat berkaitan dengan terbit dan 

terbenamnya matahari, salat juga merupakan perintah wajib yang harus 

dilakukan oleh umat islam mengerjakan salat buakn ketika umat islam 

memiliki waktu luang, akan tetapi umat islamlah yang harus meluangkan 

waktunya untuk mengerjakan salat apabila waktunya telah tiba, karena 

salat telah terikat dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu 

salat ditentukan berdasarkan keadaan dan kedudukan matahari 

terhadap bumi.32 Posisi matahari saat waktu salat sangat penting karena 

menentukan awal dan akhir periode salat. 

Waktu salat sangat berhubungan pada peredaran gerak semu 

matahari terhadap bumi.33 Waktu salat pada dasarnya menentukan 

posisi matahari pada waktu yang telah ditentukan (Al-Qur’an dan Hadis) 

pada tempat tertentu. Waktu salat itu menggunakan kedudukan 

matahari harian sebagai rujukan berdasarkan sumber-sumber dari Al-

Qur’an dan Hadis. Para ahli falak menetapkan posisi matahari yang 

sesuai dengan tanda-tanda yang bermulanya setiap waktu salat.34 

 
31Addiessa Amalia Z, Mahyudin Latuconsina, “Analisis Relevansi Syafaq Amar 

Terhadap Akhir Salat Magrib Perspektif Ilmu Falak”, Hisabuna, Vol. 3. No. 3. H. 3. 
32Zainuddin, “Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Salat Menururt Dalil Syar’i”, 

Elfalaky4, no. 1 (2020): h. 38. 
33Lihat pada jurnal Widi Astuti, Nurul Wakia, “Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah 

Kiblat Ditinjau Dari Gerak Semu Tahunan Matahari”, Hisabuna, Vol. 4, No. 1 (Maret 2023): h. 
44. 

34Winda Intan Aryani, dkk., Kajian Sains, Sosial, Dan Keagamaan Ilmu Falak 
Multidimensi (Semarang: Alinea, 2021), h. 175. 



 

 
 

Penyusunan jadwal waktu salat didasarkan kepada peredaran 

harian matahari, peredaran harian ini dianggap tetap dimana waktu yang 

digunakan oleh matahari sejak terbit atau ghurub ke ghurup adalah sama 

yaitu memerlukan waktu 24 jam. Setiap matahari terbit dianggap persis 

terjadi pada pukul 06:00. Matahari berkulminasi pada pukul 12:00. Awal 

waktu ashar 15:00, awal waktu magrib 18:00, dan awal waktu isya pukul 

19:15, awal waktu subuh 05:00. Waktu-waktu tersebut di atas adalah 

waktu standar dan bukan merupakan waktu salat yang permanen.35 

Posisi matahari saat waktu salat berbeda-beda tergantung pada 

lokasi geografis dan waktu dalam sehari. Waktu salat terkait dengan 

posisi matahari dan di bagi menjadi 5 waktu salat, posisi matahari yang 

kritis untuk bbeberapa waktu salat adalah matahari terbenam untuk 

magrib dan tenggelam sepenuhnya untuk isya. Waktu fajar berkaitan 

dengan fajar menjelang matahari terbit. Beberapa waktu salat terkait 

dengan posisi matahari antara lain sebagai berikut: 

a. Subuh (Fajr): sebelum matahri terbit, saat cahaya pertama 

muncul di langit. 

b. Dzuhur (Tengah Hari): ketika matahari mencapai titik tertinggi 

di langit. 

 
35Rahmatiah, “Urgensi Pengaruh Rotasi Dan Revolusi Bumi Terhadap Waktu Shalat”, 

Elfalaky1, No. 1 (2017): h. 61. 



 

 
 

c. Ashar (Sore): pada saat bayangan benda-benda setara dengan 

Panjang bend aitu sendiri. 

d. Magrib (Matahari Terbenam): saat matahri tenggelam di 

cakrawala. 

e. Isya (Malam): setelah senja, ketika warna merah jingga di langit 

mulai memudar. 

Perlu diingat bahwa waktu-waktu ini bervariasi berdasarkan 

lokasi geografis dan metode perhitungan yang digunakan oleh 

pemerintah dan ahli falakyah. Persoalan tinggi matahari untuk waktu 

salat isya dan subuh yang selama ini dipakai oleh kementerian agama 

(kemenag) republik indonesia -18⁰ untuk waktu salat isya dan -20⁰ 

untuk waktu subuh yang dianggap kurang tepat, isu ini mulai 

diperbincangkan awal Stahun 2010.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
36Ismail, Dinamika Jadwal Waktu Salat Di Indonesia Analisis Peran dan Wewenang 

Kementerian Agama (Cet I; Yogyakarta: Bildung, 2022), h. 61. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis peneilitian yang digunakan adalah jenis penelitian field resserch 

kualitatif. field resserch kualitatif adalah jenis penelitian lapangan yang 

pelaporannya disusun sedemikian rupa secara kualitatif. Penelitian ini 

dilakukan oleh penulis untuk menggambarkan keadaan serta fenomena 

yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di tempat penelitian yang 

factor kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Bontosunggu tentang 

pebedaan awal waktu salat. 

2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berada di 

Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yaitu untuk mengekplorasi dan memaknai makna individu 

atau kelompok yang bekaitan dengan masalah sosial atau manusia.1 Adapun 

pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4. Pendekatan Syar’i adalah suatu model berdasarkan pendekatan tentang 

suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada kebiasaan atau 

 
1Ahmad Fauzi, dkk, Metodologi Penelitian (Cet. I; Banyumas: Eka Safitry, 2022), h. 13. 



 

 
 

adat yang terdapat dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur’an, Al-Hadis, 

Kaidah Ushul Fiqh dan pendapat-pendapat dari para ulama yang sesuai 

dengan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksaan penelitian 

waktu salat. 

5. Pendekatan Empiris adalah metode penelitian yang mengumpulkan data 

melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner untuk 

menghasilkan data deskripstif analisis. Dalam konteks perbedaan awal 

waktu salat, pendekatan empiris dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data dan penelitian ini dan dapat mengekplorasi bagaimana perbedaan 

waktu shalat memengaruhi praktik keagamaan, kehidupan sehari-hari, 

dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengumpulkan data langsung 

dari masyarakat, penelitian tersebut dapat memberikan wawasan 

empiris tentang bagaimana perbvedaan awal waktu shalat diterima dan 

dirasakan oleh masyarakat dalam konteks budaya dan agama. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan digolongkan menjadi dua 

jenis yaitu primer dan sekunder. Dengan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini mencakup: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang diterima langsung dari tempat 

peneilitan, dalam penelitian tersebut yang akan menjadi data primer 



 

 
 

berasal dari obeservasi dan wawancara kepada pengurus masjid yang ada 

dilokasi penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekuder yakni referensi dari buku-buku, artikel ilmiah, dan 

data-data yang menunjang primer yang berkaitan dengan hal-hal yang 

sedang peneliti teliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dipakai oleh 

peneliti unruk mengumpulkan keterangan atau informasi. Informasi tersebut 

berbentuk data-data yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode 

diantaranya metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. 

Berikut adalah metode pengumpulan datanya: 

a. Metode observasi  

Metode ini merupakan pengamatan secara kasat mata yang 

mengharuskan untuk melakukan pengamatan karena pada dasarnya suatu 

objek akan diungkap datanya dan mengetahui secara langsung fisik perihal 

lokasi yang akan diteliti. Metode ini akan dipakai oleh peneliti melakukan 

observasi di Desa Bontosunnggu, Kecamatan Galesong Utara,  Kabupaten 

Takalar. 

 



 

 
 

b. Metode wawancara 

Metode ini digunakan utnuk megetahui informasi-informasi dan 

data yang objektif dari para tokoh-tokoh masyarakat dan para pengurus 

yang ada di lokasi penelitian. 

c. Metode dokumentasi 

Metode ini merupakan cara untuk dipakai mengumpulkan data baik 

secara tertulis, berbentuk catatan, foto, rekaman audio, video, arsip-arsip , 

dan buku-buku yang lainnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data yang 

terkait dengan penelitian. Mengenai isntrumen yang dipakai dalam 

penelitian yaitu berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada informan. Wawancara ini berfungsi untuk memperoleh data data 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini 

hubungan dengan waktu salat menggunakan metode perhitungan atau 

hisab. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Dalam mengelola dan menganalisis data, peneliti menguraikan data 

secara kualitatif. Bila mana pengumpulan data berlangsung, analisis data 

dalam penelitian kualitatif sudah dapat digunakan. Pada saat wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis mengenai jawaban yang diwawancarai. 



 

 
 

Komponen dalam analisis data yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data (Data Reduction) merupakan bagian dari 

Teknik analisi data. Reduksi data juga merupakan arti dari 

penggolongan, penyederhanaan, dan proses memilah-milah data 

yang tidak beraturan menjadi data yang teratur. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data (Data Display) merupakan sebagai gabungan 

data yang teratur yang memberi probabilitas  adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi 

Penarikan Kesimpulan/verifikasi (Conclusion 

Drawing/Verification) yaitu setiap kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti kuat yang yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang 

dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah 

pengumpulan data, peneliti mulai mencati arti penjelasan-

penjelasan. Kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian 



 

 
 

berlangsung dengan cara memikir ualng dan meninjau Kembali 

catatan lapngan sehingga terbentuk. 

G. Metode Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam 

penelitian ini, guna mengetahui kebenaran data yang sudah dikumpulkan. 

penelitian ini menggunakan Teknik tringulasi sumber yaitu menguji 

kreadibilitas data melalui wawancara, lalu melakukan observasi 

dilapangan, kemudian dokumentasi dari satu sumber ke sumber yang 

lainnya. Apabila Teknik yang digunakan menghasilkan data yang berbeda, 

maka peneliti harus melakukan diskusi kepada narasumber yang 

bersangkutan untuk mendapatkan data yang benar sehingga dapat 

diberikan kesimpulan mengenai data tersebut.2  

 
2 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 87. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Desa Bontosunggu 

Pada tahun 1958 Desa Bontosunggu adalah salah satu desa di 

wilayah Kecamatan Galesong Utara dan dikepalai oleh Bapak 

Mahaming Daeng Nanjeng. Pada Tahun 1985 dilakukan pemekaran 

Desa, Desa Bontosunggu dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu, Desa 

Bontosunggu sebagai desa induk dan Desa Tamasaju. Kemudian pada 

tahun 2022 Desa Bontosunggu  dimekarkan lagi yang dikepalai oleh 

bapak Saparuddin Daeng Bani. Kemudian pertengahan tahun 2022 

dilaksanakan pemilihan kepala desa, dan dari pemilihan tersebut 

Hadijah Daeng Kebo terpilih dan ditetapkan sebagai kepala desa 

periode 2022-2028. Desa Bontosunggu sekarang terbagi menjadi 3 

dusun yaitu Dusun Kalongkong, Dusun Tamasongo, Dan Dusun 

Bontosunggu.  

  

 

  

 

Gambar 4.1 Peta Desa Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, 
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Berikut nama-nama kepala Desa Bontsunggu berdasarkan periode 

dan jabatan: 

Tabel 4. 1  

Nama Kepala Desa Bontosunggu Berdasarkan Periode & Jabatan 

No  Periode Tahun Nama Kepala Desa Keterangan 

1. 1958-1972 Mahaming daeng 

Nanjeng 

- 

2. 1972-1983 Hasanudding Daeng 

Rate 

- 

3. 1983-1991 H. Seni Daeng Sikki Penjabat Kepala 

4. 1983-1991 H. Rustam Daeng Nassa - 

5. 1991-1999 H. Tajudding daeng 

Raga 

Tahun 1995 H. 

Tajudding daeng 

Raga meninggal 

dunia 

6. 1995-1999 Drs. Asnul  Penjabat Kepala 

7. 1999-2004 M. Syahrir Daeng Lira - 

8. 2004-2009 M. Syahrir Daeng Lira - 

9. 2009 Drs. Rivai  Penjabat Kepala 

10. 2009-2016 M. Hasyim Daeng Rala - 

11. 2016 Drs. Syahrial, M.AP Penjabat Kepala 

12. 2016-2022 Saparuddin Daeng Bani - 

13. 2022 Ismail, S.E Penjabat Kepala 

14. 2022-2028 Hadijah Daeng Kebo - 

Sumber : Desa Bontosunggu 

a. Letak Desa Bontosunggu 

Desa bontosunggu adalah salah satu Desa dari 9 Desa dan 1 

Kelurahan yang berada di kecamatan Galesong Utara Kabupaten 

Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak sekitar 6 km dari 

Ibu Kota Kecamatan Galesong Utara dan 20 km dari Ibu Kota 
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Kabupaten Takalar. Secara geografis Desa Bontosunggu  termasuk 

wilayah pesisir pantai dan terletak di -5⁰ 17’ 24,92” Lintang Selatan 

dan 119⁰ 22’ 29,25” Bujur Timur. 

b. Luas Desa Bontosunggu 

Desa Bontosunggu memiliki luas wilayah sebesar 0,6432 Ha. 

c. Batas Desa Bontosunggu 

Adapun batas wiilayah administratif Desa Bontosunggu adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 

Batas Wilayah Desa Bontosunggu 

Utara Batasan Desa Maccinisombala 

Selatan Batasan Desa Kampung Beru 

Timur Batasan Desa Mandalle Kab. Gowa 

Barat Batasan Selat Makassar 

Sumber : Desa Bontosunggu 

2. Kondisi Demografis Desa Bontosunggu 

Desa Bontosunggu memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.048 

jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah agama di Desa 

Bontosunggu sebanyak 2 agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. 

Dengan agama Islam sebagai mayoritas atau berdominan banyak dan 

agama Kristen sebagai agama minoritas atau sedikit. Akan tetapi 

toleransi di Desa Bontosunggu antar umat beragama sangat baik, dan 
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saling menghormati kepercayaan masing-masing. Adapun pekerjaan 

yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Bontosunggu 

adalah Nelayan. 

Adapun data jumlah penduduk di Desa Bontosunggu Dapat 

dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4. 3 

Data Penduduk Desa Bontusunggu Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 1.537 

2 Perempuan 1.511 

Total  3.048 

  Sumber : Desa Bontosunggu 

Tabel 4. 4 

Data Penduduk Desa Bontusunggu Berdasarkan Agama 

No  Agama  Jumlah 

1. Islam 3.046 

2. Kristen  2 

Total  3.048 

  Sumber : Desa Bontosunggu 

Tabel 4. 5 

Data Penduduk Desa Bontusunggu Berdasarkan Golongan Umur 

No Umur  Jumlah 

1. 0-5 Tahun 267 

2. 6-9 Tahun 244 

3. 10-24 Tahun 809 
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4. 25-59 Tahun 1.181 

5. 60-70 Tahun 547 

Total 3.048 

Sumber : Desa Bontosunggu 

Tabel 4. 6 

Data Penduduk Desa Bontusunggu Berdasarkan Pendidikan 

No Tingkat Pendidkan  Jumlah 

1. TK 200 

2. SD 1.230 

3. SMP 561 

4. SMA/SMK 640 

5. PTN/PTS 139 

Sumber : Desa Bontosunggu 

Tabel 4. 7 

Data Penduduk Desa Bontusunggu Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan  Jumlah  

1. Petani 25 

2. Nelayan  177 

3. PNS  8 

4, Karyawan Swasta 24 

5, Pelaut  5 

6, Wiraswasta  21 

7, TNI 21 

8, POLRI 20 

9, IRT 38 

10, Pelajar 32 

11, Perangkat Desa  7 
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12, Pensiunan  3 

13. Belum Bekerja 38 

Sumber : Desa Bontosunggu 

Tabel 4. 8 

Susunan Kepemimpinan Desa Bontosunggu 

NO  NAMA JABATAN 

1. Hadija  Kepala Desa 

2. Surya Anas Ashari Muslimin S. Pd Sekretaris Desa 

3. St. Rahmiyanti S. Pd Kaur Keuangan 

4. Fidayani Ismail Kaur Umum 

5. Nur Rezki Kamal Kaur Perencanaan 

6. Irfan M. Kasi Pemerintahan 

7. Nasruddin  Kasi Kesejahteraan 

8. Muh. Arif S. Pd Kasi Pelayanan 

Sumber : Desa Bontosunggu 

3. Sarana Dan Prasarana Desa Bontosunggu 

Adapun Sarana Dan Prasarana di Desa Bontosunggu Dapat 

dilihat dari tabel berikut ini: 

  Tabel 4. 9 

Saran Dan Prasarana Desa Bontosunggu 

No Sarana Dan  

Prasarana 

Dusun 

Kalongkong 

Dusun 

Bontosunggu 

Dusun 

Tamasongo 

1. Kantor Desa 1   

2. TK  1 1 

3. SD  1 1 
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4. SMP  1  

5. Masjid 1 3  

6. Pustu  1  

7. Pasar Desa  1  

8. Kuburan 1  1 

9. Lapangan  1  

Sumber : Desa Bontosunggu 

Tabel 4. 10 

Jumlah Masjid Di Desa Bontosunggu 

No Nama 

Masjid 

Desa/Kelurahan Alamat Tipologi 

1. Al-Ikhlas Bontosunggu Kalongkong Masjid Jami 

2. Nurul Yaqin Bontosunggu Bontosunggu Masjid Di 

Tempat Publik 

3. Nurul Majid Bontosunggu Bontosunggu Masjid Di 

Tempat Publik 

4. Nurul Baqa 

Al- Taharra 

Bontosunggu Tamasongo Masjid Di 

Tempat Publik 

5.  Masid Nur 

Al-Kahar 

Bontosunggu Bontosunggu Masjid Di 

Tempat Publik 

  Sumber : KUA Galesong Utara 

B. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden adalah merujuk pada atribut atau ciri-ciri 

responden yang satu dengan responden yang lain.karakteristik responden 

ini mencakup faktor jenis kelamin, umur, pendidikan, status perkawinan, 

status masyarakat, pekerjaan, status masyarakat, dengan jumlah 
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responden sebanyak 40 orang. Hal ini diinginkan dapat memberikan 

gambaran yang sedikit jelas mengenai ciri-ciri responden dan hubungan 

dengan masalah dan tujuan penelitian. 

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah mengacu pada kategori biologis yang 

membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan 

karakteristik anatomi, fisiologi, dan reproduksi. Berikut berdasarkan 

jenis kelaminnya. 

 

Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarklan Jenis 

Kelamin. 

Berdasarkan diagram grafik di atas, hasil penjabaran 

menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki berdominan lebih 

banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Data yang di atas 

dapat menunjukkan bahwa 77,5% (31 orang) jumlah responden laki-

laki dan 22,5% (9 orang)  jumlah responden perempuan. Jadi hal ini 

BERDASARKAN JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN
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dikarenakan banyaknya responden merupakan jamaah masjid laki-laki 

dibandingkan dengan perempuan. 

2. Berdasarkan Usia 

Usia adalah suatu periode waktu yang diukur sejak saat 

kelahiran hingga waktu tertentu, umunya dihitung dalam tahun. 

adapun usia reponden dalam penelitian ini ialah 15-20 tahun, 21-30 

tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun, dan diatas usia 60 tahun. 

Hal ini untuk memastikan apa yang diperoleh lebih beragam dan 

mewakili kelompok usia dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia. 

Dari gambar di atas terlihat sebagian besar responden berada 

pada kelompok usia 51-60 tahun dngan jumlah responden 11 orang 

(27,5%), kedua yaitu kelompok usia 31-40 tahun dengan jumlah 

responden 10 orang (25%), ketiga yaitu kelompok usia 21-30 tahun 

1%
20%

25%

18%

28%

8%

BERDASARKAN USIA

15-20 TAHUN

21-30 TAHUN

31-40 TAHUN

41-50 TAHUN

51-60 TAHUN

>60 TAHUN
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dengan jumlah responden 8 orang (20%), yang keempat yaitu 

kelompokn usia 41-50 tahun dengan jumlah responden 7 orang 

(17,5%), yang kelima yaitu kelompok usia 61 tahun ke atas dengan 

jumlah responden 3 orang (7,5%), dan keenam yaitu kelompok usia 15-

20 tahun dengan jumlah responden 1 orang (1%). 

3. Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan ialah mengacu pada kegiatan atau tugas yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan atau memenuhi 

kebutuhan hidup. Pekerjaan dapat beragam, mencankupberbagai 

sektor industri, pelayanan, pendidikan,, dan lainnya. 

 

Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan gambar diagram di atas pekerjaan responden 

membuktikan bahwa responden dengan pekerjaan PNS sebanyak 2 

orang, Pensiunan sebanyak 3 orang, Guru sebanyak 6 orang, Ibu Rumah 

0

1

2

3

4

5

6

7

Pekerjaan
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Tangga sebanyak 6 orang, Karyawan Swasta sebanyak 4 orang, 

Mahasiswa sebanyak 2 orang, Nelayan sebanyak 6 orang, Petani 

sebanyak 6 orang, Wiraswasta sebanyak 5  orang. Berdasarkan analisis 

di atas, perkerjaan responden mayoritas adalah Guru, Perani, Nelayan, 

Dan Ibu Rumah Tangga. 

4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan yaitu mengacu pada tahapan atau jenjang 

sistem pendidikan, yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan 

keterampilan seseorang. Termasuk pendidikan formal sepertik Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Perguruan Tinggi, dan lainnya. Berikut adalah hasil analisis 

responden berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

SD

1% SMP

0%

SMA

54%

D3

7%

S1

32%

S2

6%

BERDASARKAN PENDIDIKAN
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Berdasarkan gambar di atas, dari keseluruhan 40 responden, 

pendidikan SMA sebanyak 17 orang (42,5%), kedua pendidikan S1 

sebanyak 10 orang (25%), ketiga pendidikan S2 sebanyak 2 orang (5%), 

keempat pendidikan D3 sebanyak 2 orang (5%), dan pendidikan SD 

sebanyak 1 orangv (1%). Hal ini dikarenakan sebagian besar 

masyarakat terus mencari pekerjaan setelah lulus pendidikan SMA. 

5. Berdasarkan Dusun 

Dusun sering kali mengacu pada desa kecil atau wilayah 

pedesaan yang lebih kecil dibandingkan dengan desa yang lebih besar. 

Dusun bisa saja merupakan bagian dari desa yang lebih besar atau 

merupakan desa kecil yang berdiri sendiri. Berikut gambar diagram 

grafik responden berdasarkan dusun. 

Gambar 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Dusun Bontosunnggu

Dusun Kalongkong

Dusun Tamasongo

BERDASARKAN DUSUN
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Berdasarkan diagram diatas membuktikan bahwa jumlah 

respondes berdasarkan dusun, dusun kalongkong sebanyak 17 orang, 

kedua dusung bontosunggu sebanyak 12 orang, dan ketiga dusun 

tamasongo sebanyak 11 orang. Hal ini menunjukkan bahawa  

responden yang bertempat tinggal di dusun kalong lebih banyak 

dibandingkan dusun yang lain. 

C. Respon Masyarakat Tentang Perbedaan Awal Waktu Salat Di Desa 

Bontosunggu Perspektif Ilmu Falak 

Ibadah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah swt. dalam Islam. 

Salah satu ibadah terpentinng dalam Syari’at Islam adalah salat. Mengenai 

untuk ibadah salat artinya membicarakan awal waktu salat pada setiap jam 

salat. Awal waktu salat sangat penting kita ketahui dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali problematika yang 

terjadi pada awal waktu salat. Seringkali kita ketemui perbedaan awal 

waktu salat dalam di setiap masjid satu wilyah. Dalam menyikapi hal ini 

masyarakat Desa Bontosunggu dari 40 responden yang menyatakan setuju 

dengan salat sebagai ibadah yang paling penting dalam agama Islam yaitu 

sebanyak 40 orang responden dengan hasil persentasi 100%. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 

Salat sebagai ibadah yang paling penting dalam agama Islam 
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Penyataan Jumlah Persentasi 

Setuju 40 100% 

Tidak Setuju 0 0% 

Ragu-Ragu 0 0% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel di atas kebanyakan responden setuju bahwa salat 

sebagai ibadah yang paling penting dalam agama Islam. Respon masyarakat 

tentunya sangat baik, oleh karena itu sejalan dengan perintah di dalam Al-

Qur’an, sebagaimana Q.S Huud/17:78 yang berbunyi: 

ِِّ
ي
ِٱلسَّ ب ۡ َ ه 

ۡ
ِيُذ ت  ٰـ حَسَنَ

ۡ
ِٱل
َّ
ن ِإ 

ِۚ
يۡل 
َّ
نَِٱل اِمِّ

ٗ
ف
َ
ل
ُ
هَارِِوَز

َّ
ِٱلن يِ

َ رَف 
َ
ِط
َ
وٰة
َ
ل ِٱلصَّ م  ق 

َ
رِينَِِوَأ ك 

ٰ َّ
لذ رَىِٰل 

ۡ
ك ِذ 

َ
ك ل  ٰ

َ
ِذ
ِۚ
ات 
َ
ٔ
 
ِٔ

ِ

Terjemahnya: 

“Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada 
bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik 
menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-
orang yang selalu mengingat (Allah)”.1 

Ayat ini mejelaskan bahwa setelah menyuruhnya untuk teguh dalam 

mengamalkan ajaran agama dan mengambil pendirian yang teguh, ia disuruh 

berdoa dan beramal saleh, karena amaln tersebut dapat menghapus dosa-dosa 

kecil, sebagaimana firmannya dan salatlah yang teratur dan dengan benar 

menurut ketentuan-ketentuan agama, prinsip dan sunnah pada kedua ujung 

hari yaitu pagi dan sore yaitu salat subuh, dzuhur, dan ashar, serta diawal 

 
1Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: 

Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran – Badan Litbandan Diklat Kemenag RI Tahun 2019), h. 
323 
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malam yaitu salat magrib, isya, dan salat sunnah lainnya seperti salat tahajud 

dan salat witir. 

Pada dasarnya ibadah salat tidak hanya penting dalam agama Islam 

tetapi salat juga merupakan ibadah yang paling diwajibkan oleh Allah swt. 

sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk beribadah dan 

menyembah kepadanya. Salat diwajibkan (Makkatubuh) mempunyai waktu 

yang tetap (sehingga diartikan sebagai ibadah Muwaqqat). Penjelasannya 

sudah detail dijelaskan dalam Hadist Nabi salat itu diwajibkan oleh Allah swt. 

Masyarakat di Desa Bontosunggu dalam merespon hal ini dalam 40 responden 

semuanya 100%  menyetujuinya bahwa salat merupakan ibadah yang paling 

diwajibkan oleh Allah swt. lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Salat merupakan ibadah yang paling diwajibkan oleh Allah swt. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Setuju 40 100% 

Tidak Setuju 0 0% 

Ragu-Ragu 0 0% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel di atas kebanyakan responden setuju bahwa salat 

merupakan ibadah yang paling diwajibkan oleh Allah swt. 
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Tata cara melaksanakan salat erat kaitannya dengan kesaadaran akan 

kedudukan benda-benda langit pada saat matahari terbit dan terbenam, 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an. Konsep waktu salat yang dijelaskan 

oleh para ulama fikih dapat dipahami dengan bantuan ilmu pengetahuan yaitu 

penenetuan awal waktu salat erat kaitannya dengan posisi matahari di langit, 

oleh karena itu penentuan awal waktu salat sangatlah erat posisi benda-benda 

langit ditambah terbit dan terbenamnya matahari. Dalam hal ini respon 

masyarakat di Desa Bontosuggu dari 40 responden semuanya 100% 

menyetujui bahwa ibadah salat erat kaitannya dengan perputaran posisi 

benda-benda langit, terbit dan terbenamnya matahari. Untuk lebih jelasnya  

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Ibadah salat erat kaitannya dengan perputaran posisi benda-benda langit, 

terbit dan terbenamnya matahari. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Setuju 40 100% 

Tidak Setuju 0 0% 

Ragu-Ragu 0 0% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel diatas kebanyakan responden setuju bahwa Ibadah 

salat erat kaitannya dengan perputaran posisi benda-benda langit, terbit dan 

terbenamnya matahari. 
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Waktu salat ditentukan oleh posisi matahari terhadap bumi. Penentuan 

awal waktu salat bukan hanya ditentukan oleh posisi matahari, akan tetapi 

ditentukan juga oleh perhitungan astronomi atau biasa disebut dengan Hisab. 

Awal waktu salat merupakan hal yang paling penting bagi umat Islam dalam 

beribadah untuk menunaikan salat wajib di awal waktu. Penentuan waktu 

salat yang sangar eratkaitannya dengan bidang astronomi. Untuk menentukan 

awal waktu salat kita harus mengetahui data-data astronomi yang butuhkan 

untuk menghitung awal waktu salat. Adapun data-data yang diperlukan yaitu 

lintang dan bujur tempat, azimuth matahari, tinggi matahari, sudut waktu 

matahari, ikhtiyat, deklinasi, dan perata waktu (Equation Of Time). Dalam hal 

ini respon masyarakat di Desa Bontosuggu dari 40 responden semuanya 100% 

menyetujui bahwa dalam penentuan awal waktu salat data astronomis 

sangatlah dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.14 

Dalam penentuan awal waktu salat data astronomis sangatlah dibutuhkan. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Setuju 40 100% 

Tidak Setuju 0 0% 

Ragu-Ragu 0 0% 

Total 40 100% 
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Berdasarkan tabel di atas kebanyakan responden setuju bahwa dalam 

penentuan awal waktu salat data astronomis sangatlah dibutuhkan. 

Banyak ayat penelitian dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang 

keadaan alam yang perlu dikaji lebih detail. Diantaranya adalah kutipan Q.S 

Yaasin ayat 38 yang mengacu pada siklus matahari yang Allah swt. tempatkan 

untuk dipelajari dan memanfaatkan manusia. Allah swt. menentukan 

perputaran matahari pada tempat perputarannya. Dalam hal ini respon 

masyarakat di Desa Bontosuggu dari 40 responden semuanya 100% 

menyetujui bahwa ajaran Al-Qur’an dan Hadis menunjukkan bahwa salat erar 

kaitannya dengan posisi matahari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.15 

Ajaran Al-Qur’an dan Hadis menunjukkan bahwa salat erar kaitannya dengan 

posisi matahari. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Setuju 40 100% 

Tidak Setuju 0 0% 

Ragu-Ragu 0 0% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel di atas kebanyakan responden setuju bahwa ajaran 

Al-Qur’an dan Hadis menunjukkan bahwa salat erar kaitannya dengan posisi 

matahari. Respon masyarakat tentunya sangat baik, oleh karena itu sejalan 
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dengan perintah di dalam Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah swt Q.S Ya-

sin/36:38 yang berbunyi : 

ِِِ يم  عَل 
ۡ
عَزِيزِِٱل

ۡ
يرُِٱل د 

ۡ
ق
َ
ِت
َ
ك ل  ٰ

َ
ِذ
ِۚ
هَا
َّ
ِل رّّٖ

َ
ق
َ
مُسۡت جۡرِيِل 

َ
مۡسُِت

َّ
 وَٱلش

Terjemahnya: 

“Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan 
yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. 2 

Arti yang jelas dalam terjemahan “berjalan ditempat peredarannya” 

dari ketentuan Al-Qur’an dan Hadist dapat dipahami bahwa aturan salat 

berkaitan dengan kedudukan matahari pada bola langit. Karena arah matahari 

yang tampak relatif konstan, posisi matahari pada awal waktu salat dapat 

dihitung setiap hari sepanjang tahun. Dengan cara dapat dengan mudah 

memahami kapan waktu salat akan dimulai. Allah swt. menjadikan salat 

sebagai kewajiban terkait waktu salat bagi orang yang beriman. 

Pengetahuan awal waktu salat sangatlah penting untuk dipelajari dan 

dipahami,  karena masih banyak masyarakat yang belum tahu bahkan tidak 

mengerti tentang pentingnya awal waktu salat dikehidupan sehari-hari dan 

dalam peribadatan umat Islam. Maka dari itu memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang pentingnya untuk mengetahui awal waktu salat 

agar tidak terjadi perbedaan awal waktu salat disuatu wilayah. Dalam hal ini 

masyarakat di Desa Bontosuggu dari 40 responden bahwa saya tidak perlu 

tahu secara ilmu pengetahuan tentang awal waktu salat karena bukan masalah 

 
2Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 442. 
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penting, responden yang perlu sebanyak 33 orang dengan jumlah persentase 

82,5%, responden yang tidak perlu sebanyak 6 orang dengan jumlah 

persentase 15%, dan responden ragu-ragu sebanyak 1 orang dengan jumlah 

responden sebanyak 2,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.16 

Saya tidak perlu tahu secara ilmu pengetahuan tentang awal waktu salat 

karena bukan masalah penting. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Perlu 33 82,5% 

Tidak Perlu 6 15% 

Ragu-Ragu 1 2,5% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel di atas kebanyakan 33 orang yang respon bahwa 

perlunya seacara ilmu pengetahuan tentang awal waktu salat. 

Awal waktu salat adalah jadwal yang ditentukan disetiap wilayah 

masing-masing. Ada banyak metdoe yang digunakan dalam penentuan awal 

waktu salat secara akurat.hanya saja masih banyak masyarakat yang belum 

memahami dalam menentukan awal waktu salat, sebagian masyarakat tahu 

apabila matahari sudah di tengah-tengah hari, matahari sudah terbenam, dan 

terbitnya matahari sudah menandakan masuknya waktu salat. Dalam hal ini 

masyarakat di Desa Bontosunggu dari 40 responden semua tahu bahwa saya 
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tahu awal waktu salat dari aplikasi waktu salat. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.17 

Saya tahu awal waktu salat dari aplikasi waktu salat. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Tahu 40 100% 

Tidak Tahu 0 0% 

Ragu-Ragu 0 0% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel di atas sebanyak 40 orang yang respon bahwa Saya 

tahu awal waktu salat dari aplikasi waktu salat. 

Dalam penentuan awal waktu salat itu sangat penting dan harus 

diperhatikan disetiap wilayah. Masyarakat harus mengetahui bahwa 

perbedaan awal waktu salat itu harus diketahui. Disekitar kita sering terjadi 

perbedaan awal waktu salat dalam Satu wilayah yang sama. Contohnya ialah 

ketika adzan berkumandan di masjid yang satu, akan tetapi masjid yang 

lainnya belum mengumandankan adzan dan begitu pula dengan iqamah. 

Dalam hal ini masyarakat di Desa Bontosunggu dari 40 responden semua 

menyetujui bahwa urusan perbedaan awal waktu salat disetiap masjid itu 

penting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.18 
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Urusan perbedaan awal waktu salat disetiap masjid itu penting. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Setuju 40 100% 

Tidak Setuju 0 0% 

Ragu-Ragu 0 0% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel di atas kebanyakan 40 orang yang setuju bahwa 

urusan perbedaan awal waktu salat  itu penting. 

Jadwal awal waktu salat sangat penting diketahui seluruh umat Islam. 

Saat ingin mengumandankan adzan terlebih dahulu muadzin harus melihat 

jadwal waktu salat di wilayahnya, agar tidak terjadi kesalahan awal waktu 

salat. Sering terjadi disetiap wilayah terdengar suara adzan yang berbeda-

beda, maka dari itu sebelum melaksanakan adzan harus diketahui terlebih 

dahulu jadwal awal waktu salat. Dalam hal ini masyarakat di Desa Bontosuggu 

dari 40 responden bahwa saya harus mengetahui jadwal awal waktu salat 

sebelum melaksanankan adzan, responden yang setuju 39 orang dengan 

jumlah persentase 97,5%, sedangkan responden yang ragu-ragu sebanyak 1 

orang dengan jumlah persentase 2,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.19 
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Saya harus mengetahui jadwal awal waktu salat sebelum melaksanakan 

adzan. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Setuju 39 97,5% 

Tidak Setuju 0 0% 

Ragu-Ragu 1 2,5% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel di atas kebanyakan 39 orang yang setuju bahwa saya 

harus mengetahui jadwal awal waktu salatr sebelum melaksanakan adzan. 

Seringkali adzan tidak serentak, terdapat perbedaan awal waktu antar 

masjid yang satu dengan masjid disekitarnya sehingga menimbulkan 

pertanyaan di masyarakat. Setiap daerah mepunyai jadwal waktu salat yang 

sama, namun karena jam yang dipakai di masjid berbeda-beda menitnya, maka 

wajar saja waktu salatnya pun berbeda-beda. di masjid yang satu ada yang 

lebih cepat dan masjid lain ada pulang yang lambatt, sehingga orang-orang 

mendengarkan adzan menjadi bingung. Oleh karena itu, muadzin harus 

mengetahui jadwal salat sebelum adzan. Dalam hal ini masyarakat di Desa 

Bontosuggu dari 40 responden bahwa saya mendengarkan adzan disetiap 

masjid berbeda-beda, responden yang setuju 39 orang dengan jumlah 

persentase 97,5%, sedangkan responden yang ragu-ragu sebanyak 1 orang 

dengan jumlah persentase 2,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 4.20 

Saya mendengarkan adzan disetiap masjid berbeda-beda. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Setuju 40 100% 

Tidak Setuju 0 0% 

Ragu-Ragu 0 0% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel di atas kebanyakan 39 orang yang setuju bahwa saya 

mendengarkan adzan disetiap masjid berbeda. 

Banyak beragam metode yang digunakan saat penentuan awal waktu 

salat, contohnya seperti bayangan matahari, alat astronomi klasik, alat 

astronomi modern, dan adapun metode perhitungan astronomis. Alat klasik 

yang digunakan untuk penetuan awal waktu salat contohnya tongkat istiwa, 

sedangkan alat modern yang digunakan untuk penentuan awal waktu salat 

yaitu jam digital dan aplikasi contohnya ShalatQ dan Muslim Pro. Dalam hal ini 

masyarakat di Desa Bontosuggu dari 40 responden bahwa metode yang 

digunakan dalam penentuan awal waktu salat, responden yang memilih 

bayangan matahari sebanyak 3 orang dengan jumlah persentase 7,5%, 

responden yang memilih Alat Astronomi (Modern) sebanyak 19 orang dengan 

jumlah persentase 45,5%, dan responden yang memilih perhitungan 

astronomis/Hisab sebanyak 18 dengan jumlah persentase sebanyak 45%. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.21 

Metode yang digunakan dalam penentuan awal waktu salat. 

Penyataan Jumlah Persentasi 

Bayangan Matahari 3 7,5% 

Alat Astronomi (Klasik) 0 0% 

Alat Astronomi 

(Modern) 

19 45,5% 

Hisab/Perhitungan 

Astronomis 

18 45% 

Total 40 100% 

Berdasarkan tabel di atas yang lebih banyak memilih metode 

penentuan awal waktu salat dengan menggunakan Alat Astronomi (Modern) 

sebanyak 19 orang (45,5%). 

D. Pandangan Masyarakat Tentang Terjadinya Perbedaan Awal 

Waktu Salat Di Desa Bontosunggu. 

Awal waktu salat sangatlah penting untuk kita ketahui bersama, 

karena terkadang banyak sekali perbedaan awal waktu salat terjadi dalam 

suatu wilayah. Perbedaan awal waktu salat masih sering terjadi di Desa 

Bontosunggu. Jadwal waktu salat di Desa Bontosunggu sudah tepat dengan 

perhitungan yang menggunakan data astronomis dan aplikasi sistem 

informasi hisab yang sudah berbasis online. Akan tetapi masih sering 

terjadi perbedaan antara masjid satu dan masjid yang lainnya, sehingga 



69 
 
 

 
 

masyarakat yang ada di desa Bontosunggu sering mendengarkan adzan 

yang berbeda atau iqamah yang berbeda-beda disetiap masjid yang ada di 

Desa Bontosunggu. Maka dari itu penjelasn pandangan masyarakat di Desa 

Bontosunggu tentang terjadinya perbedaan awal waktu salat di bawah ini. 

“awala na wattu passambayangang nga punna a’bbang mo tawwa ri 

masigi ka, kulle tongi ri cini anjo posisi na mata alloa, contoh na ia mi anjo 

awala na waktu passambayangngang lohoro ka anjo bayanganna mata 

alloa ri tangnga-tangnga na pas, waktu passambayangngang asara ka anjo 

posisi na mata alloa labbui di bayangan ta, waktu passambayangngang 

mangngaribia punna nia mo anjo ri langi’ ka wana eja-eja angmunjulu, 

waktu passambayangngang isya ya punna anjo warna eja-eja ya ri langi’ ka 

tena mi, waktu passambayangngang punna antingkoko mo jangang nga 

atauka angmunjulu mi anjo sinara na mata allo baribasa ka battu angrai 

mae. Perbedaan waktu passambayangngang annne ri desa bontosunggu na 

saba na tena singkamma-kamma a’bang, na kamma anjo poe tawwa 

ngaseng sibuk ki jari ia mi anjo tena na tepat bate na a’bang ri masigi ka. 

Punna nia marbotna ammantang anjoeng ri masigika, mungkin mi anjo na 

issengi sekian wattu pantama na anne passambayangang nga, jika niak poe 

terlambat maka tena na perhatikangi wattu antama na passambayangang 

nga. Biasa na anne ri Desa Bontosunggu apalagi anjoeng ri masigi Al-Ikhlas 

niak marbot na, jari punna na tama mo wattunna langsung mi intak a’bang 

tena na simkamma masigi maraengang nga kana lambakki a’bang. 

Terkadang poeng beda simeni’ ki bahkan labbi poe lima ya mani’ ri setiap 
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masigi ka ri Desa Bontosunggu. Terkadang nia tong masigi intak sikali 

batena a’bang, nia tong masigi sanna lambakna batena a’bang cotnohna ia 

mi anjo sambayang mangngaribi siagang sambayang isya ri masigi Al-Majid 

terkadang intak ki wattu sambayang na ri bandingkan masigi maraengang 

nga, sedangkan masigi Al- Tahara sanna lambakna wattu passambayangang 

na. massing-massing masigi ammallakki jam digital tetapi anjo menit na 

pakea untuk wattu passambayangang nga tena a'selisih pirang meni’ ki, 

sehingga akkajariangi anjo perbedaan passambayangang nga.” Ungkap 

informan SD (informan 300124)3 

Dalam wawancara di atas dapat diartikan sebagai “Awal waktu salat 

ketika orang yang mengumandangkan adzan di masjid, dan juga melihat 

posisi matahari seperti contohnya awal waktu dzuhur matahari berada pas 

di tengah-tengah bayangan kita, waktu sholat ashar matahari waktu sholat 

ashar matahari sepanjang bayangan kita, waktu sholat Maghrib ketika 

warna kemerah-merahan yang ada di langit telah bermunculan, waktu 

salat isya ketika bayangan merah-merah tersebut telah hilang, dan waktu 

subuh ketika ayam sudah berkokok atau munculnya sinar bayangan 

matahari di sebelah timur. Perbedaan awal waktu salat di desa 

bontosunggu terjadinya adzan secara bersamaan, dan mengingat orang 

sibuk semua itulah tidak  tepat adzannya di masjid. Jika ada marbotnya 

 
3Sanusi daeng Sijaya Desa Bontosunggu, Kabupaten Takalar wawancara  Oleh Penulis, 

Galesong Utara, 30 Januari 2024. 
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yang tinggal di masjid mungkin dia tahu bahwa sekian waktu sudah masuk 

waktu salat, jikalaupun ada yang terlambat adzan maka dia tidak 

perhatikan waktunya. Biasanya di desa bontosunggu apalagi kalau di 

masjid Al-Ikhlas di sana ada marbotnya, jadi kalau masuk waktu salat dia 

segera cepat adzan dan tidak sama di masjid lain yang terlambat adzan. 

Dan mengingat juga orang yang terlambat adzan di masjid biasanya 

mempunyai pekerjaan seperti kerja di sawah jadi biasanya marbot masjid 

lambat mengumandangkan adzan. Terkadang beda 1 menit bahkan 5 menit 

waktu salat disetiap masjid desa bontosunggu. Terkadang ada masjid yang 

cepat waktu salatnya dan terkadang juga ada masjid yang lambat waktu 

salatnya seperti waktu salat isya dan magrib di masjid Al-Majid terkadang 

cepat waktu salatnya, dibandingkan masjid yang lain, dan masjid Nurul 

baqa Al taharah itu terkadang lambat waktu salatnya. Masing-masing di 

setiap masjid mempunyai jam digital akan tetapi menit yang dipakainya 

untuk waktu salat itu berselisih beberapa menit sehingga terjadi 

perbedaan awal waktu salat.” 

“Anjo wattu passabayangang nga pentingi ri masyarakatka untuk na 

isseng, na saba anjomi matu-matung na untuk angngawali anne wattungna 

passabayangang nga. Ka jai sikali mi di langngere biasa beda-beda batena 

abbang ri masigi ka, kadang intak ki kadang tong sanna lamba na. ia mi anjo 

paralllu di pappilajari awala na wattu passambayangang nga ri katte 

ngaseng anne mae eh. Anjo kapan saba na na tena singkamma carana a’bang 
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mungking jam na pakea anjoeng ri masigika tena sin cocok siagang jadwal 

wattu passambanyangang nga.” Ungkap informan SR (infroman 220224).4 

Dalam wawancara di atas dapat diartikan sebagai “waktu salat itu 

penting bagi masyarakat utnuk mereka ketahui. Oleh sebab itu gunanya 

utnuk mengawali waktu salat. Karena biasanya banyak sekali di dengar 

berbeda-beda cara adzannya di masjid, terkadang cepat dan terkadang juga 

sangat lambbat. Itulah pentingnya kita semua mempelajari awal waktu 

salat. Mungkin sebab terjadinya berbeda-beda adzannya di masjid karena 

jam yang di pakai di masjid tidak cocok dengan jadwal waktu salat.” 

“biasa ku langngere tau’ a’bang anjoeng ri masigi ka tena na 

singkamma-kamma batena a’bang anjoeng ri masigi se’rea siagang masigi 

maraenga nga. Anjo kapang saba’na na pakamma anjo tena appada a’bang, 

na saba anjo tau a’bang lambakki apparinra radiona masigi ka.” Ungkap 

infroman JD (informan 280224).5 

Dalam wawancara ini dapat diartikan sebagai “saya biasa 

mendengarkan orang yang adzan di masjid, tidak bersamaan cara 

adzannya dimasjid yang satu dengan masjid yang lainnya. Itu mungkin 

sebabnya biasa tidak bersamaan waktu adzannya, karena itu yang orang 

mau adzan terlambat menyalakan radio masjidnya.” 

 
4ST, Rohani Desa Bontosunggu, Kabupaten Takalar wawancara  Oleh Penulis, Galesong 

Utara, 22 Februari 2024. 
5Jumain daeng Nai Desa Bontosunggu, Kabupaten Takalar wawancara  Oleh Penulis, 

Galesong Utara, 28 Februari 2024. 
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“saba na anjo tena na singkamma wakttunna passambayangan nga, 

na saba biasa anjo appasaraya radiona masigi ka terlamba’ki na pasa’ra jari 

anjo mi saba na na tena assingkamma waktu passambayangang nga anrinni. 

Kadang anjo poenga nia masigi inta dudui abbang kadang tong lambakki 

batena, nia tong anjo masigi intaki akkama’ kadang tong lambakki batena 

akkama.’’ Ungkap informan HM (infroman 280224).6 

Dalam wawancara diatas dapat diartikan sebagai “sebab terjadinya 

waktu salat tidak bersamaan, karena yang menyalakan radio masjid itu 

terlambat membunyikannya oleh sebab itu wajtu salat dibersamaan di sini. 

Terkadang juga ada masjid yang terlalu cepat adzannya kadang juga ada 

yang terlambat caranya, ada juga masjid yang cepat iqomah dan ada juga 

masjid yang lambat caranya iqomah.” 

“pertama awalana wattu passambayangang nga anjo battuang kana 

dianjurkangi ri Al-Qur’an nga untuk allaksanakangi sambayang nga, na saba 

niak tallu wattu ri indonesia, niak WITA, niak WIT, dan niak  WIB. Katte ri 

wajibkan ki sambayang ri awala na wattua na saba penting sikali anjo, 

pahala na sanna bajina na sanna jaina tong. Anjo saba na na anjari 

perbedaan awalana battu passambayangang nga iya mi antu yang pertama 

jarak na anjo ballana pengurus masjid ka battu ri masigika si kabellai, maka 

rua nia na mi anjo petugas massigi ka tena na passingkamma kammai ia mi 

 
6H. Muhammad Mustafa Daeng Ngitung Desa Bontosunggu, Kabupaten Takalar 

wawancara  Oleh Penulis, Galesong Utara, 28 Februari 2024. 
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anjo tena na singkamma battu ri masigi se’rea siagang masigi maraengang 

nga, nia tejadina mi anjo perbedaan awala wattu passambayangang nga. 

Terkhususna anne di Desa Bontosunggu terkadang awala wattu 

passambayangngang nga selisih beberapa menit ki terkadang se’re menit 

bahkan allabbi ri rua ya menit. Terkhususna sambayang subuh kadang niak 

masigi le’bba mi assambayang subuh na nia tong masigi berupi a’bang 

atauka berupi a’kamah ia mi anjo kapang pengaruh na jam ri masigi ka na 

kulle tena sikamma kamma.” Ungkap informan HM (infroman 010324).7 

Dalam wawancara di atas dapat diartikan sebagai “Yang pertama 

awal waktu salat itu adalah yang dianjurkan oleh Al-Qur'an untuk 

melaksanakan salat karena memang tiga waktu yang ada di indonesia, ada 

WITA (Waktu Indonesia Tengah), WIT (Waktu Indonesia Timur), dan WIB 

(Waktu Indonesia Barat). Kita diwajibkan salat di awal waktu karena 

pentingnya awal waktu salat, pahalanya jauh lebih baik dan lebih banyak. 

Penyebab terjadinya perbedaan awal waktu salat yaitu yang pertama 

adalah jarak antara tempat tinggal pengurus majid dan masjid berjauhan, 

dan yang kedua dengan adanya petugas atau pengurus masjid-masjid yang 

menempatkan jam berbeda-beda sehingga tidak bersamaan dengan masjid 

yang satu dengan yang lainnya, dan adanya sedikit perbedaan waktu salat. 

Terkhususnya di desa bontosunggu ini terkadang perbedaan awal waktu 

salat itu selisih beberapa menit, terkadang 1 menit bahkan lebih dari 2 

 
7H. Muhammad Natsir Daeng Nyongri Desa Bontosunggu, Kabupaten Takalar 

wawancara  Oleh Penulis, Galesong Utara, 01 Maret  2024. 
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menit. Terkhususnya salat subuh terkadang ada yang masjid sudah salat 

dan ada yang masjid yang baru melaksanakan adzan atau iqomah, mungkin 

pengaruhnya adalah jam yang digunakan di masjid berbeda-beda.” 

“Menurut ku anjo mulai na wattu passambayangang nga punna 

mulai mo tawwa a’bang ri masigi ka, na saba ano mi pakkio na allata’ala 

paling penting ri gaukang ri linoa.  Anjo poeng  biasa kullangngere ri masigi 

maraenga nga terutama anjoeng riampina pasar ka kadang inta ki batena 

assabayang, biasa berupi a’qama angrinni ri masigi ka ia le’ba mi 

sambayang riolo contoh na mo anjo pas na assambayang isayya inta sekali 

batena. Mungkin anjo saba na, anjoeng masigina intaki jam na pakea jari ia 

mi anjo kapang na intak passambayangngan nga anjoeng ia.” Ungkap 

informan IS (informan 020324).8 

Dalam wawancara di atas dapat diartikan sebagai “menurut saya 

awal waktu salat itu dimulai ketika adzan berkumandan di masjid, oleh 

karenanya itu panggilan dari Allah swt. untuk dilakukan di dunia. Adapun 

yang saya dengar dari masjid yang lain terutama di masjid dekatnya 

pasarkadang cepat cara salatnya, biasanya di sini baru melakukan iqamah 

sedangkan di sana sudah selesai. Salah satu contohnya yaitu ketika salat 

isya-nya sangat cepat sekali dilakukan. Mungkin faktornya adalah di masjid 

 
8Iskandar Daeng Sibali Desa Bontosunggu, Kabupaten Takalar wawancara  Oleh 

Penulis, Galesong Utara, 02 Maret  2024. 
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itu menggunakan jam yang cepat, jadi itulah penyebabnya salatnya cepat 

sekali dilakukan.” 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Respon masyarakat Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara 

terhadap awal waktu salat sudah cukup baik, mayoritas responden 

yang peneliti ambil sebagai sampel beranggapan bahwa Ibadah salat 

erat kaitannya dengan perputaran posisi matahari dan penentuan awal 

waktu salat data astronomis. Karena ada dua metode digunakan dalam 

penentuan awal waktu salat yaitu menggunakan perhitungan/hisab 

dan menggunakan alat astronomis (Klasik/Modern). 

2. Pandangan masyarakat di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong 

Utara terjadinya perbedaan awal waktu salat. Banyaknya informan 

yang mengatakan perbedaan awal waktu salat itu dikarenakan marbot 

atau pengurus masjid lambat mengumandang kan adzan dan iqomah 

serta jam yang dipakai di masjid adalah jam digital akan tetapi disetiap 

masjid berbeda beberapa menit waktu salatnya sehingga terjadi 

perbedaan awal waktu salat. Dan beberapa masjid ada yang cepat 

waktu salatnya dan ada masjid juga yang lambat waktu salatnya. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pemabahasan, hasil penelitian dan kesimpulan di atas 

maka implikasi penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan Kepada Kementerian Agama sebagai pemerintah 

yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengingatkan dan 

membagikannya kembali jadwal salat yang telah ditetapkan di 

wilayah tersebut. 

2. Diharapkan kepada pengurus masjid di desa bontosunggu untuk 

lebih teliti untuk melakukan adzan dan iqomah sesuai jadwal 

yang telah ditentukan dalam  penentuan awal waktu salat. 

3. Diharapkan kepada akademisi dan praktisi yang berkompoten 

pada bidang Ilmu Falak atau Waktu salat untuk meberikan 

edukasi penentuan awal waktu salat kepada pegawai syara, 

penyuluhan agama, dan tokoh masyarakat 

4. Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa mengetahui cara 

menentukan awal waktu salat dengan tepat menggunakan 

metode-metode  yang telah digunakan. 
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