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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 

Latin, sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 

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

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B   Be ب
 ta T   Te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim J   Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 kha Kh   ka dan ha خ
  dal D   De 
 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra R   Er ر
 zai Z   Zet ز
 sin S   Es س
 syin Sy   es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘   apostrof terbalik‘ ع
 gain G   Ge غ
 fa F   Ef ف
 qaf Q   Qi ق
 kaf K   Ka ك
 lam L   El ل
 mim M   Em م
 nun N   En ن
 wau W   We و

 ha H   Ha ه ـ
 hamzah ’   apostrof ء
 ya Y   Ye ى

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

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

dengan tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي

 fathah dan wau Au a dan u و

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

 fathah dan alif ..ا|َ ي ...

atau ya 

a 

 

a dan garis di atas 

 ي

 

kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 

 ۇ

 

dammah dan 

wau 

U u dan garis di atas 
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4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  

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

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

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ل 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

Maupun huruf qamarsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) 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. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 

(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 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 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 
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ABSTRAK 

 

Nama :   Ahmad Faiz Mukhbit 

NIM :  10100120089 

Judul    : Standardisasi Imam Masjid dan Realisasinya Menurut 

Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Barru di Kecamatan Barru 

 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana peran 
BIMAS Islam dalam merealisikan program Standardisasi imam masjid di 
Kecamatan Barru Kabupaten Barru?, 2)Faktor apa saja yang menjadi kendala 
terhadap  pelaksanaan program Standardisasi imam masjid di Kecamatan 
Barru Kabupaten Barru? 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Sedangkan pengumpulan data menggunakan data 
primer yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dikumpulkan melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data sekunder yaitu data 
yang dikumpulkan melalui literatur dan artikel yang sesuai dengan penelitian 
ini, dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) terdapat beberapa peran 
Bimas Islam dalam merealisasikan standardisasi imam masjid, antara lain: 
Praktek bagi imam masjid, Pembinaan Terhadap Imam Masjid dan 
pemberdayaan potensi imam masjid, pihak KUA Kecamatan selaku unit 
pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama kerap terjun langsung ke 
Masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan standarisasi imam 
masjid. 2) kendala yang dihadapi oleh pihak bimas islam kementerian agama 
kabupaten barru dalam proses standardisasi imam masjid antara lain: 
perbedaan pemahaman ajaran agama islam di berbagai daerah, kurangnya 
sosialisasi informasi tentang standardisasi imam masjid, penunjukan langsung 
tanpa adanya seleksi bagi imam masjid, dan kurangnya kompetensi tentang 
standardisasi imam masjid. 

Implikasi Penelitian ini adalah; 1) BIMAS Islam Kementerian Agama 
Kabupaten Barru diharapkan agar lebih aktif melakukan pembinaan ataupun 
seleksi terhadap para calon imam masjid agar supaya Masjid-masjid di 
Indonesia mempunyai imam tetap yang memiliki kompetensi dan menjadi 
rujukan serta Pembina terhadap umat. 2) Perlu adanya program pelatihan dan 
sertifikasi yang komprehensif, dukungan berkelanjutan, dan peningkatan 
kesadaran akan pentingnya kompetensi standar bagi imam masjid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah          

Shalat berarti do’a yaitu sebuah ungkapan permohonan dan harapan 

yang diucapkan seseorang terhadap yang di tuju. Pengertian do’a tersebut juga 

dimaknai karena di dalam rangkaian sholat di dalamnya terdapat berbagai 

do’a sehingga sholat adalah do’a. Adapun pengertian sholat secara 

terminology syar’i Sholat juga diartikan sebagai suatu tindakan ibadah disertai 

dengan bacaan do’a-do’a yang diawali dengan takbir dan di akhiri dengan 

salam sesuai dengan syarat-yarat dan rukun-rukunnya.1 

Pilar seluruh agama adalah shalat. Yang merupakan konsekuensi dari 

iman, karena iman sesungguhnya adalah meyakini dengan hati, mengucapkan 

dengan lisan dan melaksanakan dengan perbuatan dan secara umum tidak 

satupun syari’at samawi yang lepas dari ritual ubudiyah yaitu hubungan dalam 

bentuk ibadah seorang hamba terhadap tuhannya. 

Shalat adalah upaya membangun hubungan baik antara manusia 

dengan Tuhannya. Dengan shalat kelezatan munajat kepada Allah akan terasa, 

pengabdian kepada-Nya dapat diekspresikan, begitu juga penyerahan kepada 

segala urusaan kepada-Nya. Shalat juga mengantar seseorang kepada 

keamanan, kedamaian, dan keselamatan dari-Nya. Shalat adalah perilaku 

ihsan hamba terhadap Tuhannya. Ihsan shalat adalah menyempurnakan 

 

1Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam (Cet. 2; Jakarta: Penebar Salam, 
1998), h. 321. 
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dengan membulatkan budi dan hati sehingga pikiran, penghayatan dan 

anggota badan menjadi satu, tertuju kepada Allah.2 

Jika dalam shalat, imam adalah orang yang diikuti dan menunjuk imam 

adalah sebuah kewajiban Syar’i dan termasuk hal-hal yang wajib menurut 

kesepakatan ulama dengan disyaratkan menjadi seorang imam.3  Kalangan 

fuqaha’ mengambil kata sepakat bahwa imam merupakan penanggung 

berbagai fardu salat atas makmum, sehingga dikatakan di dalam konsep ajaran 

Islam, seseorang yang berhak menjadi imam harus memenuhi syarat dan 

kriteria tertentu, dan salah satu orang yang termasuk dalam syarat kriteria 

imam salat adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur’annya.4 

Adapun kriteria imam dalam salat diutamakan:  

1. Yang paling bagus bacaanya, yaitu orang yang menguasai bacaan Al-

Qur’an dengan baik, dan dapat membawakanya secara sempurna, yang 

mengetahui fikih salat. Maka apabila ada dua orang, yang pertama lebih 

bagus bacaanya dan yang kedua kurang bagus bacaanya, namun dia 

lebih paham fikih salat daripada yang pertama, maka orang yang 

bacaanya biasa namun lebih paham fikih salat didahulukan atas orang 

yang bagus bacaanya namun kurang paham fikih salat, karena 

 
2Khairunn Rajab, Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia (Cet. 

1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 91-95. 

3Wahbah Al-Zuhayli, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, terj. bdul Hayyie alKattani dkk., Fiqh 
Islam, jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 307 

4Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid I (Cet.1; Semarang: CV. Asy Syifa’, 
1990), h. 301 
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kebutuhan pada pemahaman fikih salat dan hukum-hukumnya lebih 

dibutuhkan daripada kebutuhan pada bagus bacaanya.  

2. Kemudian orang yang lebih faqih dan mengerti sunnah. Bila ada dua 

imam yang sama dalam hal bacaan, namun salah satu dari keduanya 

lebih faqih dan lebih mengetahui sunnah, maka yang lebih faqih 

didahulukan. 

3. Kemudian orang yang lebih dulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke 

negeri Islam, bila mereka sama dalam hal bacaan dan ilmu tentang 

sunnah. 

4. Kemudian yang lebih dulu masuk Islam, bila mereka dalam hal hijrah 

sama. 

5. Kemudian yang paling tua, bila mereka semuanya sama dalam hal 

perkara diatas, maka yang paling tua didahulukan. 

Imam dalam salat merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya salat 

yang dilakukan secara berjamaah. Tanpa imam, salat berjamaah tidak akan 

terselenggara dengan baik. Maka dari itu, untuk kelancaran salat berjamaah 

perlu ada imam tetap atau imam pengganti. Untuk menetapkan seseorang 

menjadi imam, baik imam tetap maupun imam pengganti terdapat beberapa 

kriteria atau syarat yang harus dijadikan acuan.  

Kriteria atau syarat yang dimaksud adalah bacaan Al-Qur’annya bagus, 

memiliki pengetahuan agama, taqwanya tinggi dan paling tua umurnya. 

Seseorang menjadi imam atau pengganti imam adalah orang yang paling 

bagus bacaan Alqurannya; jika bacaannya sama, maka yang paling 
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mengetahui tentang sunnah; jika pengetahuannya tentang sunnah sama, 

maka yang dipilih adalah yang lebih dahulu melakukan hijrah, maka jika tetap 

sama maka dipilih yang paling tua.5 

Menujuk imam adalah sebuah kewajiban syar’i dan termasuk hal-hal 

yang wajib menurut kesepakatan ulama. Disyaratkan seorang imam itu harus 

lah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mampu. Sebagai 

sumber pokok hukum Islam, didalam Alquran maupun as-Sunnah banyak 

yang menyebutkan tentang Imam, serta memerintahkan secara jelas dan 

tegas. 

Pada umumnya kriteria imam menurut fikih ibadah dan Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama tidak terdapat banyak perbedaan, 

hanya saja ada beberapa ketentuan di dalam kriteria imam Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama yang tidak terdapat didalam fikih 

ibadah, seperti standar pendidikan, kemampuan berbahasa asing, dan batasan 

jumlah hafalan sesuai dengan tipologi masjid.6 

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 

bahwa masih ada Imam di Masjid yang tidak sesuai dengan standar dari 

kementerian agama terkhususnya di Desa yang ada di Kecamatan Barru, 

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Barru menyatakan bahwa proses 

 
5Abu Bakar al-Jaziriy, Minhaj Muslim (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub Salfiah, t.th), h.226. 

6Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Nomor 583 Tentang 
Penetapan Standar Imam Tetap (Jakarta 15 Agustus Tahun 2017). 
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pelaksanaan Standardisasi imam Masjid di Kabupaten Barru masih belum 

terealisasikan secara menyeluruh sesuai dengan aturan Standardisasi imam 

masjid yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia. 

Maka dari itu Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk 

menelitinya lebih jauh dan menyuguhkannya dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Standardisasi Imam Masjid dan Realisasinya Menurut Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru Kecamatan Barru”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Berangkat dari proposal ini yang berjudul Standardisasi Imam Masjid 

Dan Realisasinya Menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Barru di Kecamatan Barru, maka fokus penelitiannya sebagai 

berikut: 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian akan sangat penting kedepannya dalam 

mengarahkan peneliti yang dimana peneliti tersebut dapat 

berkembang selama proses penelitian berlangsung, penelitian ini 

dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru, Dapat 

dipahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada: 

a. Standardisasi 

b. Imam masjid 

c. Bimbingan Masyarakat Islam  

2. Deskripsi Fokus 
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Agar tidak terjadinya kekeliruan pada penafsiran terhadap judul 

penelitian, maka penulis mendeskripsikan beberapa variabel yang 

dianggap penting, yaitu: 

a. Standardisasi berawal dari kata standar yang artinya satuan ukur untuk 

perbandingan kualitas, kuantitans, nilai, dan hasil karya atau produk. 

Dengan begitu, pengertian standardisasi adalah proses pembentukan 

standar teknis, standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, 

prosedur standar (atau praktik) dan lain-lain.7 Jadi dapat disimpulkan 

standardisasi pada suatu produk ialah penetapan mutu yang selanjutnya 

menjadi pedoman untuk terpenuhinya keselarasan kuantitas yang 

bertujuan menjamin kualitas produk. Imam merupakan pemimpin shalat 

(pada shalat yang dilakukan bersamasama, seperti pada shalat Jumat). 

Dalam Islam, ke-imaman (al-Imamah) ada dua istilah yang biasanya di 

kenal. Pertama, Imamatus Shalati atau imam dalam shalat. Kedua, Al-

Imamatul Kubra atau kepemimpinan agung berkaitan dengan 

kepemerintahan.8 

b. Kementerian Agama merupakan kementerian yang memiliki tugas untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Tugas yang 

diberikan presiden kepada Kementerian Agama yaitu membantu 

menjalankan urusan pemerintahan negara dalam bidang agama. Kemenag 

 
7A. Adang Supriyadi, Airmanship  (Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama, 2019), h. 183 

8Budiman Mustofa, Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi 
Masjid  (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008), h. 80. 5 
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dalam menjalankan tugasnya melalui beberapa bidang, salah satu dari 

bidang tersebut yaitu Bimas Islam.9 Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah serta 

bertanggung jawab pada Menteri Agama. 

Berdasarkan deskripsi fokus penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa 

fokus penelitian ini berfokus pada Standardisasi imam masjid dan Bimbingan 

Masyarakat Islam. Peneliti akan mengambil data-data yang dianggap perlu 

untuk menambah referensi dalam penulisan proposal tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas, maka penulis 

mengemukakan pokok permasalahan: Bagaimana Standardisasi imam masjid 

dan realisasinya menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Barru Kecamatan Barru. Dari pokok masalah tersebut, maka 

dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Bimas Islam dalam merealisikan program 

Standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru?  

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap  pelaksanaan program 

Standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru? 

  

 
9Profil Kementerian Agama RI, “Sejarah Kementerian Agama”, 

https://kemenag.go.id/artikel/sejarah (Diakses Pada Tanggal 6 November 2023).    

https://kemenag.go.id/artikel/sejarah


8 
 

 
 

D. Kajian Pustaka 

Setelah penulis melakukan penelusuran literasi-literasi yang berkaitan 

dengan objek kajian ini, Penulis memperoleh dari beberapa penelitian 

maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul tentang hak cipta 

diantaranya: 

1. Rizki Rambe dalam skripsi Kualitas Bacaan Al-Qur’an Imam Masjid Di 

Kecamatan Ciputat Timur, pada tahun 2019. Skripsi tersebut 

menjelaskan tentang bacaan Al-Qur’an imam-imam masjid khususnya 

di Kecamatan Ciputat Timur. Disana penulis mendapati bacaan Al-

Qur’an yang kurang tepat dari imam masjid tersebut. Dari pengalaman 

diatas pula, maka penulis bertambah yakin untuk meneliti kualitas 

bacaan imam-imam masjid yang berada di Kecamatan Ciputat Timur. 10 

Adapun perbedaan penelitia terdahulu dengan proposal penelitian ini 

adalah penelitian terdahulu menjelaskan tentang bagaimana Kualitas 

Bacaan Al-Qur’an Imam-imam Masjid di Kecamatan Ciputat Timur, 

Sedangkan dalam proposal penelitian ini membahas tentang 

bagaimana standar imam masjid menurut bimas islam kecamatan 

barru kabupaten barru. 

2. Ulya Salsabila Dalam Skripsi Standar Bacaan Imam Salat Jamaah Dalam 

Pandangan Masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar. skripsi tersebut 

 
10 Rizki Rambe, Kualitas Bacaan Al-Qur’an Imam Masjid Di Kecamatan Ciputat Timur, 

Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas 
Ushuluddin Dan Dakwah (2019) 
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lebih terfokus pada bagaimana pandangan masyarakat di Gampong 

Kajhu Aceh Besar terhadap standar bacaan imam shalat jamaah, 

sehingga memunculkan praktik yang belum selaras dengan ketentuan 

agama.11 Adapun yang menjadi perbedaan pada proposal penelitian ini 

adalah penelitian terdahulu menjelaskan mengenai standar bacaan 

imam dalam pandangan masyarakat Gampong Kajhu dan aplikasinya di 

masjid al-Mghfirah Habib Chiek Kajhu, sedangkan dalam proposal 

penelitin ini membahas tentang standar imam masjid menurut bimas 

islam kecamatan barru kabupaten barru. 

3. Saidi Ramadan Siregar, dalam jurnal yang berjudul Penerapan Analytic 

Hierarchy Process dan MOORA Dalam Pemilihan Imam Masjid, pada 

tahun 2019. yang membahas tentang penggunaan metode ilmiah yang 

berhubungan perhitungan berbasis komputer dengan menerapkan 

metode kombinasi Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan metode 

Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis (MOORA). 

dalam pemilihan imam masjid.12 Adapun yang menjadi perbedaan 

dalam penelitian terdahulu dan proposal penelitian ini adalah 

penelitian terdahulu menjelaskan pemilihan Imam Masjid dengan 

sistem pengambilan keputusan berbasis komputer sedangkan dalam 

 
11Ulya Salsabila, Standar Bacaan Imam Salat Jamaah Dalam Pandangan Masyarakat 

Gampong Kajhu Aceh Besar, skripsi ( Jakarta: Uinversitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 
- Banda Aceh, ilmu Al-Qur’an dan tafsir), (2022). 

12Saidi Ramadan Siregar, “Penerapan Analytic Hierarchy Process dan MOORA Dalam 
Pemilihan Imam Masjid”, SENSASI (2019). 
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proposal ini membahas tentang pemilihan imam masjid menurut 

BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru Kecamatan Barru. 

Adapun yang menjadi perbedaan dalam beberapa literatur yang 

ditemukan oleh penulis, Sehingga dari literatur tersebut belum ada yang 

membahas tentang bagaimana Standardisasi Imam Masjid Dan Realisasinya 

Menurut BIMAS Islam Kemenag Barru Kecamatan Barru. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Secara umum proposal penelitian ini merupakan salah satu 

persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu 

penulis mempunyai satu kewajiban secara formal terkait pada aturan-aturan 

perguruan tinggi tersebut, adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaiamana peran BIMAS Islam dalam merealisikan 

program standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 

b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program standardisasi imam 

masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 

2. Kegunaan penelitian   

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang 

berguna bagi penulis khususnya kemudian menambah wawasan 

mengenai Standardisasi Imam Masjid Dan Realisasinya Menurut 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru 
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Kecamatan Barru, dan memberikan sumbangsih kepada lembaga-

lembaga yang terkait serta pada umumnya dan bagi masyarakat pada 

khususnya guna mengetahui standardisasi imam masjid dan 

realisasinya, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti-

peneliti selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Standardisasi Imam Masjid  

Istilah standardisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan 

ukuran yang dipenggunakan sebagai dasar pembanding, kualitas, nilai, hasil 

karya yang ada. Kata Standardisasi mempunyai arti penyesuaian bentuk 

(ukuran atau kualitas) dengan pedoman/standar yang telah ditetapkan.1 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia standardisasi adalah 

penyesuaian bentuk ukuran, kualitas dengan pedoman (standar) yang 

diterapkan.2 Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 1 ayat 2 menyatakan 

bahwa, standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan 

dan merevesi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama 

dengan semua pihak yang terkait. Sedangkan Kamus Kepustakawan Indonesia 

menyatakan standardisasi adalah proses penilaian yang mengacu pada 

kriteria/standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan 

kegiatan yang meliputi aspek-aspek tertentu.3 

 

1Barnawi dan Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah (Yogyakarta: Ar 
Media, 2012), h. 86  

2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.3; 
Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 858 

3Lasa HS, Kamus Kepustakawan Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 
2009), h. 319 
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Standar bukan merupakan kata asli dari bahasa Indonesia, standar 

merupakan alih dari bahasa inggris yaitu standard dan dibentuk menjadi kata 

standardization. Pengertian standar menurut peraturan pemerintahan No 24 

tahun 2014 adalah poses merumuskan, menetapkan dan merivisi standar 

yang dilaksanakan secara tertib yang bekerjasama dengan semua pihak terkait 

atau bisa disebut juga sebagai suatu bahas ukuran tertentu yang dijadikan 

sebagai patokan.4 

Dari penjelasan diatas standardisasi dapat disimpulkan sebagai suatu 

ukuran atau kualitas untuk memenuhi standar dalam penyelenggaraan suatu 

kegiatan. 

Seorang pemimpin memiliki kelebihan yang memungkinkan ia 

mengatur dan mengarahkan pengikutnya. Jiwa seorang pemimpin akan 

menentukan terbentuknya sikap taat dari seluruh pengikutnya. Jika pemimpin 

tersebut kurang berwibawa, kurang tegas, dan kurang pengetahuannya 

mengenai kepemimpinan, maka pengikutnya menjadi kurang taat kepada 

pemimpinnya. Ia juga akan menyepelekan kebijakan yang ditentukan oleh 

pemimpinnya.5 

Imam berarti setiap orang yang di ikuti sebagai panutan atau 

pemimpin.6 Dia selalu di kedepankan dalam segala urusan. Dan Nabi adalah 

imam para imam sementara khalifah adalah pemimpin rakyat dan di dalam Al-

 
4Retnoting Tyas, Kamus Genggaman Bahasa Indonesia (Depok: Frasa Lingua, 2016), h. 

484. 

5Anton Athoillah, , Dasar-dasar Manajemen (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 188 

6Adib Bisri, kamus Al-Bisri (Cet I; Surabaya: Pustaka Prorefif, 1999), h. 16 
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Quran imam bagi kaum muslimin. Sementara imam tentara adalah komandan 

mereka.7 

Kata a’immah adalah bentuk jamak dari imam. Kata tersebut seakar 

dengan kata amam yang berarti di depan dan umm yang berarti ibu. Seseorang 

yang di depan biasanya diikuti atau dirujuk. Dari sini, umm atau ibu menjadi 

tempat rujukan anak. Hal tersebut juga sama dengan imam. Ia diteladani 

dalam sikap dan perbuatannya.8 

Seorang pemimpin memiliki kelebihan yang memungkinkan ia 

mengatur dan mengarahkan pengikutnya. Jiwa seorang pemimpin akan 

menentukan terbentuknya sikap taat dari seluruh pengikutnya. Jika pemimpin 

tersebut kurang berwibawa, kurang tegas, dan kurang pengetahuannya 

mengenai kepemimpinan, maka pengikutnya menjadi kurang taat kepada 

pemimpinnya. Ia juga akan menyepelekan kebijakan yang ditentukan oleh 

pemimpinnya.9 

QS. Al-Anbiya/21:73 

وةِ 
ٰ
ل امَِ الصَّ

َ
ق ِ وَا  ت  ٰ يْر

َ
خ
ْ
لَِ ال عر ِ ف 

مر ه 
ير
َ
ل ِ ا 
 
ا
َ
ن حَير ور

َ
ا وَا

َ
رِن مر

َ
ا ِ ب 

َ
ن ور

ُ
د هر ِ يَّ

 
ة مَّ ىِٕ

َ
هُمرِ ا

ٰ
ن
ْ
 وَجَعَل

نَِ ير د  ا عٰب 
َ
ن
َ
ا ل ور

ُ
ان
َ
ِ وَك

 
وة 
ٰ
ك ءَِ الزَّ

ۤ
ا
َ
ت ير  ِ وَا 

Terjemahnya: 

Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan 
kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, 

 
7 Adib Bisri, kamus Al-Bisri…, h. 16 

8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol. 8 
(Jakarta: lentera hati, 2002), h. 482 

9Anton Athoillah, Dasar-dasar Manajemen...,h. 188 
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dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka 
menyembah. 10 

Menurut penuturan Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan upaya Para 

Nabi menyebarluaskan kebaikan kepada lingkungan mereka. Allah 

menjadikan mereka Para Nabi sebagai teladan-teladan yang memberi 

petunjuk kepada masyarakatnya. Para Nabi juga mengantarkan mereka 

menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berdasarkan perintah Allah.11 

Para pemimpin mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan 

bermanfaat berdasarkan perintah dan izin Allah. 

Kata yahduna pada ayat di atas tidak dirangkaikan dengan kata ila. Jika 

kata yahduna disertai dengan kata ila, maka ia mengisyaratkan, bahwa yang 

diberi petunjuk belum berada pada jalan yang benar. Jika tidak menggunakan 

kata ila, maka pada umumnya ini mengisyaratkan, bahwa yang diberi petunjuk 

telah berada pada jalan yang benar. Akan tetapi, ia belum mencapai tujuan. 

Oleh karena itu, ia masih diberi petunjuk untuk menjaminnya sampai ke 

tempat tujuan.12  

Jika pendapat ini diterima, maka ayat di atas mengisyaratkan, bahwa 

orang yang memberikan petunjuk tersebut memiliki kemampuan yang 

 
10 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: 

Marwah, 2010), h. 328. 

11M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an..., h. 
482. 

12M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an..., h. 
482 
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melebihi rata-rata anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, ia membimbing 

masyarakatnya ke arah yang lebih baik dan sempurna. 

QS. Al-Qashash/28:41 

ِ
َ
ن ور

ُ
ن ق 
ا يُور

َ
ن يٰت 

ٰ
ا اِ ب 

ور
ُ
ان
َ
ِ وَك

 
ا ور ُ اِ صَيََ مَّ

َ
ا ل
َ
رِن مر

َ
ا ِ ب 

َ
ن ور

ُ
د هر ِ يَّ

 
ة مَّ ىِٕ

َ
هُمرِ ا

ر
ن ا م 

َ
ن
ْ
  وَجَعَل

Terjemahnya: 

“Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin 
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka 
bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat Kami”.13 

Ayat di atas menyatakan dan sesuai dengan kehendak serta jati diti 

mereka, Kami jadikan mereka para pemimpin kekufuran dan kedurhakaan 

yang senantiasa menyertai manusia yang lemah jiwa dan akalnya untuk 

melakukan amal-amal buruk yang akhirnya mengantar ke neraka dan dengan 

demikian, mereka akan menjadi penghuni neraka sehingga pada hari Kiamat 

nanti, mereka tidak akan ditolong oleh siapa pun dan dalam bentuk apapun. 

Dan Kami ikutkan kepada mereka laknat di dunia ini yakni Allah, malaikat 

serta manusia yang mengetahui keangkuhan dan kedurhakaan mereka, terus 

menerus akan mengutuk mereka di dunia ini; dan pada hari Kiamat mereka 

dan orang-orang yang semacam mereka adalah orang-orang yang termasuk 

dijaubkan dati rahmat Allah. Kata (  ة  aimmah adalah bentuk jamak dari (اىَِٕمَّ

kata (إمام) imam yang terambil dari kata (  أم  -يؤم) amma-yaummu, yaitu dituju 

dan diteladani Imâm adalah seorang yang gerak-geriknya diteladani, baik atau 

buruk. Allah menjadikan mereka imam/pemimpin dalam keburukan setelah 

 
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., h. 390. 
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terbukti kebejatan mereka yang luar biasa. Dengan demikian penyebabnya 

adalah diri mereka sendiri. 

Kata ‘imam’ dijamakkan menjadi ‘aimmah’. Imam shalat adalah 

seseorang yang tampil di depan orang-orang shalat untuk diikuti gerakan-

gerakan shalatnya. Pengertian imam adalah seseorang yang diikuti oleh 

sekelompok orang, baik dari kalangan pemimpin atau lainnya, baik dalam 

perkara yang haq maupun batil. Termasuk di dalamnya Imam shalat. Yang 

mana Imam adalah orang yang berilmu yang diikuti. Imamnya segala sesuatu 

yaitu orang mengurus dan menangani sesuatu tersebut.14 Setiap orang yang 

diikuti dan ditaati dalam baik atau buruknya, maka ia bisa disebut Imam.15 

Imam adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin shalat, 

berkhubtah, dan membina umat, yang diangkat dan ditetapkan oleh 

pemerintah atau masyrakat. 
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Artinya: 

 

14Sa’id Ali Bin Wahf Al-Qahthani, Bekal Praktis Imam Shalat Siapakah Yang Pantas 
Menjadi Imam Dalam Shalat (Solo: Media Zikir, 2008), h. 13-14. 

15Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 306. 
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“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, 
telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub 
dari Abu Qilabah dari Malik bin Al Huwairits berkata, "Kami 
pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu 
kami adalah para pemuda dan kami tinggal bersama beliau 
selama dua puluh malam. Kami dapati Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah orang yang sangat penyayang. Beliau bersabda 
kepada kami: "Jika kalian kembali kepada ke negeri kalian, maka 
jarilah mereka, dan perintahkanlah mereka shalat ini pada waktu 
begini, shalat ini pada waktu begini. Dan apabila telah datang 
waktu shalat, maka hendaklah seseorang dari kalian adzan dan 
hendaklah yang mengimami shalat adalah yang paling tua di 
antara kalian."16 

 
Masjid berasal dari kata ‘sajada, yasjudu, sujudan’. Kata sajada artinya 

bersujud, patuh, taat serta tunduk dengan penuh hormat dan ta’dzim. Untuk 

menunjukkan suatu tempat, kata sajada diubah bentuknya menjadi 

“Masjidun” artinya tempat sujud menyembah Allah Swt.17 Yang di dalamnya 

terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk 

ibadah khusus yaitu shalat fardhu, baik secara sendirian maupun berjama’ah 

dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliah sehari-hari (untuk) 

berkomunikasi dan bersilaturrahmi dengan sesama jama’ah.  

Masjid adalah bangunan atau rumah ibadah umat islam yang digunakan 

untuk melaksanakan shalat rawatib (lima waktu), shalat jum’at dan kegiatan 

hari besar islam serta menjadi pusat dakwah umat islam. 

Peran dan fungsi Imam Masjid yang sedemikian strategis dengan tugas-

tugasnya yang amat penting membuat seorang imam harus memenuhi profil 

 
16Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, Sahih 

al-Bukhari (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 125 

17Eman Suherman, Manajemen Masjid (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61. 



19 
 

 
 

ideal. Namun, karena Imam mesjid kita umumnya baru sebatas bisa 

memimpin sholat berjamaah, maka tugas imam pun baru sebatas itu. 

1. Hal-Hal Yang Harus Dimiliki Imam 

a. (Hudhur al-Qalb: hadirnya hati), yaitu kosongnya hati dari segala sesuatu 

yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dikerjakan atau diucapkan 

dalam salat. Kesadarannya tentang perbuatan dan ucapannya tak pernah 

terpisah dari kedua-duanya. Apabila pikirannya berpaling dari segala 

sesuatu selain yang dikerjakannya, sementara hatinya penuh dengan 

sebutan tentangnya, serta tidak ada kelengahan apapun padanya, maka 

itulah yang disebut dengan kehadiran hati. 

b. (Tafahhum, yakni upaya pemahaman secara mendalam tentang makna 

yang terkandung dalam suatu ucapan). Akan tetapi ia tidak selalu bersama-

sama kehadiran hati. Adakalanya hati seseorang hadir bersama suatu 

ucapan, tetapi tidak hadir bersama makna ucapan itu. Karena itu, maksud 

dengan tafahhum ialah adanya upaya hati untuk memahami makna suatu 

ucapan. 

c. (Ta‘zhim, yakni pengagungan dan penghormatan). Ini adalah sesuatu lain 

dari kehadiran hati dan tafahhum. Seseorang berbicara kepada tuannya 

dengan pembicaraan yang disadari oleh hatinya dan dipahami makna-

maknanya, namun hal itu sama sekali tidak disertai dengan ta’zhim 

terhadap tuannya itu. Jadi, ta’zhim adalah sesuatu yang tidak harus 

bersama dengan kehadiran hati dan tafahhum. 
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d. (Haibah ialah sikap yang melebihi ta’zhim). Ia adalah ketakutan kepada 

seseorang yang bersumber dari ta’zhim terhadapnya. Jadi, bukan 

sembarang ketakutan. Misalnya ketakutan kepada binatang buas atau 

kejahatan perilaku seseorang dan sebagainya, tidak dinamakan haibah, 

tetapi ketakutan kepada sultan yang diagungkan, misalnya, disebut haibah. 

Apalagi ketika menghadap Sang Pencipta, Allah swt. 

e. (Raja’ atau pengharapan). Tentu ini adalah sesuatu yang lain dari sifat-sifat 

atau perasaan-perasaan di atas. Betapa banyak orang yang mengagungkan 

raja, merasa takut kepadanya dan mencemaskan hukuman darinya, tetapi, 

tidak mengharapkan ganjaran darinya. Seorang hamba yang salat 

seyogyanya mengharapkan pahala atas salatnya itu, sebagaimana ia takut 

akan hukuman disebabkan kelalaiannya. 

f. (Haya’ atau rasa malu). Ia juga adalah perasaan yang berada di luar 

perasaan-perasaan di atas secara umum. Sumbernya ialah perasaan hati 

akan kelalaian serta perkiraan telah melakukan dosa. Dalam 

kenyataannya, mungkin saja dibayangkan adanya ta‘zhim, ketakutan dan 

harapan, tetapi, tanpa rasa malu, yaitu, bila seseorang tidak 

memperkirakan atau tidak menyadari dirinya telah berbuat kelalaian dan 

dosa.18 

2. Syarat dan Tugas Imam Sebelum Shalat Dimulai 

 
18Muktafi Sahal Dan Ah. Nasich Hidayatulloh, Pedoman Praktis Menjadi Imam Salat 

(Cet. I; Yogyakarta: BILDUNG, 2022), h. 14-16 
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a. Hendaknya ia tidak menjadi imam bagi suatu kelompok atau jemaah yang 

tidak menyukai pribadinya. Jika mereka berselisih tentang siapa yang 

bertindak sebagai imam, maka pendapat mayoritaslah yang dijadikan 

dasar penilaian, kecuali jika kelompok yang sedikit justru terdiri dari 

orang-orang yang dikenal kesalehannya atau ahli dalam soal-soal agama, 

maka mereka inilah sebaiknya yang diikuti pendapatnya. 

b. Apabila ditawari memilih antara bertindak sebagai imam atau muazin, 

sebaiknya ia memilih menjadi imam. Keduanya mendatangkan pahala, 

tetapi menggabungkan kedua-duanya adalah makruh. Karena itu, 

sebaiknya seorang imam tidak merangkap sebagai muazin. Bila harus 

memilih salah satu, imamah lebih utama, karena jabatan imam lebih besar 

resikonya dan turut menjamin sahnya salat makmum. 

c. Seorang imam hendaknya memperhatikan waktuwaktu salat dan 

mengerjakannya pada awal waktu, agar meraih keridlaan Allah. 

Keutamaan awal waktu salat dibandingkan dengan waktu akhir seperti 

keutamaan akhirat atas dunia. Sebaiknya tidak mengundurkan salat demi 

bertambahnya jemaah. Adalah kewajiban mereka bersegera datang ke 

masjid agar memperoleh pahala awal waktu. 

d. Seorang imam hendaknya mengimami dengan ikhlas, karena Allah semata-

mata. Artinya seorang imam dan muazin tidak usah meminta upah sebagai 

imbalan pekerjaannya itu. Salat adalah kewajiban setiap pribadi Muslim 

dan adzan adalah panggilan untuk salat. Akan tetapi tidak haram 

menerima gaji tetap dari masjid yang oleh pengurusnya telah disediakan 
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atau diwakafkan untuk imam atau muazin yang bertugas. Demikian juga 

gaji yang diterima dari pemerintah meskipun hal itu dianggap makruh. 

e. Hendaknya imam tidak mulai bertakbir sebelum shaf-shaf makmum telah 

rapi. Hendaknya ia menoleh ke kanan dan ke kiri dan jika ada tempat yang 

masih kosong segera memerintahkan agar segera diisi. Pada masjid-masjid 

yang telah memiliki pengatur shaf sendiri dapat membantu menertibkan 

shaf-shaf terutama bagi mereka yang baru datang atau yang menjadi 

makmum masbuq. 

f. Hendaknya imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan takbiratul 

ihram serta takbir-takbir lainnya. Sebaliknya, makmum jangan 

mengeraskan suaranya, kecuali sekedar dapat mendengar suara sendiri. 

Imam harus meniatkan dirinya sebagai imam agar memperoleh pahala 

sebagai imam, tetapi jika tidak meniatkan menjadi imam salatnya tetap 

sah. Begitu pula salat makmum, jika mereka meniatkan diri menjadi 

makmum seraya mengikuti sang imam, dengan begitu, mereka juga dapat 

pahala berjemaah.19 

3. Syarat-syarat Menjadi Imam Shalat Berjamaah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa imam adalah orang 

yang memimpin dalam salat berjemaah yakni ikutan para makmum.20 

Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat-syarat imam yang telah 

 
19Muktafi Sahal Dan Ah. Nasich Hidayatulloh, Pedoman Praktis Menjadi Imam Salat 

(Cet. I; Yogyakarta: BILDUNG, 2022), h. 14-16 

20Cholil Umam, Petunjuk Menjadi Imam Shalat dan Khatib Jum'at yang baik (Surabaya: 
Indah Surabaya, 1996), h. 18 
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ditentukan oleh para ulama, syarat-syarat imam salat sama halnya 

dengan syarat salat pada umumnya, diantaranya: beragama Islam, 

balig, suci daripada dua hadas (hadas kecil dan hadis besar), mengerti 

kefarduannya shalat.21 Akan tetapi jika dalam hal imam salat, maka ada 

syarat khususnya pula. 

a. Orang yang paling pandai membaca Al-Qur’an 

b. Menurut Imam Abȗ Hanîfah, ats-Tsauri, dan Imam Ahmad, syarat yang 

utama menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur’an 

diantara mereka.22 

c. Orang yang sudah baligh 

d. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum Imam anak kecil yang 

belum berusia baligh tetapi ia pandai membaca Al-Qur’an. Ada sebagian 

ulama yang memperbolehkannya, ada sebagian ulama yang melarangnya 

secara mutlak, dan ada sebagian pula ulama yang memperbolehkannya 

hanya untuk salat sunat, bukan untuk salat fardhu. Inilah pendapat yang 

dikutip dari Imam Malik. 23 

e. Laki-laki 

f. Para ulama berselisih pendapat tentang seorang wanita yang menjadi 

imam salat. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, seorang wanita tidak 

 
21Salim bin Smir Al-Hadlromi, Terjemah Safînatun Najâ, terj. Abdul kadir al-Jufri 

(surabaya: mutiara ilmu, 1994), h. 19 

22Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtasid (Cet. 2; Jakarta Timur: Akbar 
Media, 2015),  h. 198 

23Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtasid…, h. 198-199 
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boleh menjadi imam bagi kaum laki-laki. Dan mereka juga berselisih 

pendapat tentang seorang wanita yang menjadi imam bagi makmum 

sesama kaumwanita. Imam Syafîi dan Imam Ahmad 

memperbolehkannya,24  akan tetapi Imam Mâlik melarangnya.25 

4. Tujuan adanya imam masjid 

Imam masjid memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan keagamaan komunitas Muslim di masjid. Secara umum 

peran imam masjid bertujuan agar masjid-masjid di Indonesia memiliki 

imam tetap yang memiliki kompotensi tertentu dalam rangka 

meningkatkan kualitas ibadah dan pembinaan terhadap umat.  

Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memimpin 

ibadah harian seperti salat lima waktu, tetapi juga memberikan 

khutbah pada hari Jumat yang bertujuan untuk memberikan nasihat 

dan mengingatkan nilai-nilai agama kepada jamaah. Selain itu, imam 

masjid juga berperan sebagai pemimpin spiritual yang memberikan 

pendidikan agama, menjawab pertanyaan keagamaan, dan 

memberikan nasihat dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka juga 

bertugas untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan sosial, 

keagamaan, dan pendidikan di masjid, serta membimbing komunitas 

dalam menjalankan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan 

 
24Abû Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawâwi, Al-Majmu‟ Syarh AlMuhadzdzab, 

(Bandung:Pustaka Azzam, 1997), Jilid IV h. 136 

25Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtasid…, h. 200 
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keseluruhan peran ini, imam masjid berkontribusi secara signifikan 

dalam memelihara kehidupan keagamaan yang harmonis dan 

membangun hubungan yang baik antara masjid dan masyarakat 

sekitarnya. 

5. Ruang lingkup 

Ruang lingkup peran imam masjid mencakup berbagai aspek 

penting dalam mendukung kehidupan keagamaan dan sosial di 

komunitas Muslim. Imam masjid memiliki peran yang sangat penting 

dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan keagamaan 

komunitas Muslim di masjid. Mereka tidak hanya bertanggung jawab 

untuk memimpin ibadah sehari-hari seperti salat lima waktu dan salat 

Jumat, tetapi juga memainkan peran sentral dalam memberikan 

pendidikan agama kepada jamaah. Melalui pengajaran tafsir, hadits, 

fiqh, dan sejarah Islam, imam membantu meningkatkan pemahaman 

dan pengamalan agama di kalangan jamaah. Selain itu, sebagai 

pemimpin spiritual, imam masjid juga memberikan nasihat dan 

konseling kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, 

membantu mereka menghadapi tantangan kehidupan dengan 

perspektif agama. Dalam mengelola masjid, imam terlibat dalam 

manajemen administratif, mengatur keuangan, merawat fasilitas, serta 

mengorganisir berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan 

hubungan yang baik dan peran sebagai penghubung antara masjid dan 

komunitas sekitarnya, imam membantu membangun solidaritas sosial 
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dan nilai-nilai moral di masyarakat. Dengan demikian, imam masjid 

tidak hanya menjadi pemimpin spiritual tetapi juga garda depan dalam 

menjaga dan memajukan kehidupan keagamaan yang harmonis dan 

berkelanjutan.Imam masjid bertanggung jawab atas: 

a. Standar imam tetap masjid berdasarkan peryaratan dan kompetensi 

umum. 

b. Standar imam tetap masjid sesuai dengan tipologi masjid di wilayah 

(masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami, 

masjid bersejarah dan masjid ditempat public), berdasarkan kompetensi 

khusus.26 

Dengan memenuhi dan menjalankan ruang lingkup ini dengan baik, 

imam masjid berperan penting dalam memelihara dan memajukan 

kehidupan keagamaan serta sosial di komunitas mereka. 

6. Syarat – Syarat Imam  

a. Islam 

b. Para jumhur ulama sepakat bahwa syarat sah utama seorang imam adalah 

beragama Islam. Orang kafir tidak boleh menjadi imam. Menurur Imam 

Syafi’i, batal salat seseorang dan wajib mengulang salatnya 

c. Berakal 

d. Orang yang tidak barakal atau gila maka tidak boleh menjadi imam dan 

tidak akan sah salatnya karena orang gila tidak wajib untuk salat. Akan 

 
26Dirjen Bimas Kemenag RI, Penetapan Standar Imam Tetap Masjid, Keputusan Dirjen 

Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, h. 3. 
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tetapi, jika keadaan gilanya terjadi kadang-kadang maka salat yang 

dilakukan saat sadar tetap sah. Meskipun demikian, salat yang dipimpin 

oleh orang yang setengah gila tetap makruh untuk diikuti. Hal ini dilakukan 

agar salat tetap terjaga dari ketidaksahan pada saat melakukannya. 

e. Baligh 

f. Imam Syafi’i berpendapat bahwa seseorang yang sudah mumayyiz boleh 

menjadi imam meskipun ada orang yang lebih dewasa umurnya dan 

mereka boleh mengikutinya. 

g. Benar-benar laki-laki 

h. Imam yang diutamakan adalah laki-laki. Waria tidak diperbolehkan 

menjadi imam. Sedangkan menurut jumhur ulama, wanita diperbolehkan 

menjadi imam apabila makmumnya juga wanita.27 

i. Suci dari hadas kecil dan berar 

j. Menurut mayoritas ulama, imam yang berhadas atau orang yang bernajis 

tidak sah salatnya karena hal itu termasuk ke dalam hal yang membatalkan 

salat. 

k. Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun salat 

l. Wajib bagi seorang imam untuk pandai membaca Alquran pandai disini 

dalam artian mampu menguasai hukum-hukum tajwid dan kaidah-kaidah 

dalam membaca Alquran baik secara teori maupun praktik. 

 
27Wahbah Al-Zuhayli, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 

Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 307-312. 
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m. Pada saat imam memimpin shalat, ia sedang tidak menjadi makmun 

n. Mengenai permasalahan mengikuti orang yang telah mengikuti imam, 

yaitu orang yang diikuti menjadi makmum masbuq setelah selesai 

mengikuti imam maka Imam Syafi’i berpendapat mengikuti imam akan 

terputus setelah imam keluar atau selesai dari salatnya, baik setelah 

mengucapkan salam, berhadas, atau sebab lainya, karena ikatan yang 

terjalin antara imam dan makmum akan terputus. Pada saat seperti itu, 

seseorang harus sujud sahwi untuk dirinya, lalu ia boleh mengikuti imam 

lainya, ataupun diikuti oleh orang lain.28 

7. Standar imam masid berdasarkan ketetapan bimbingan Masyarakat 

islam kementerian agama republik indonesia 

a. Kompetensi umum 

1) Memiliki pemahaman terhadap fikih salat  

2) Memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan tahsin dan tartil 

3) Memiliki kemampaun untuk membimbing umat 

4) Memahami problematika umat 

5) Memiliki kemampuan memimpin shalat, zikir dan doa rawatib 

6) Memiliki kemampuan berkhutbah 

7) Memiliki wawasan kebangsaan 

b. Kompetensi khusus 

1) Imam masjid negara 

 
28Wahbah Al-Zuhayli, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 

Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 307-312. 
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a) pendidikan minimal S1 atau sederajat 

b) Memiliki hafalan Al-Quran 30 juz 

c) Memiliki keahlian membaca Al-Quran dengan tartil 

d) Memiliki tentang pemahaman tentang fikih, hadis dan tafsir 

e) Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing 

lainnya 

2) Imam masjid nasional dan masjid raya 

a) Pendidikan minimal S1 atau sederajat 

b)  Memiliki hafalan Al-Quran minimal 10 juz 

c) Memiliki keahlian membaca Al-Quran dengan tartil 

d) Memiliki tentang pemahaman tentang fikih, hadis dan tafsir 

e) Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab dan salah satu Bahasa asing 

lainnya 

3) Imam masjid besar  

a) Pendidikan minimal S1 atau sederajat 

b) Memiliki hafalan Al-Quran juz 30 

c) Memiliki keahlian membaca Al-Quran dengan tartil 

d) Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir.29 

4) Imam masjid jami 

a) Pendidikan pondok pesantren/SLTA/sederajat 

b) Memiliki hafalan Al-Quran juz 30 

 
29Dirjen Bimas Kemenag Ri, Penetapan Standar Imam Tetap Masjid, Keputusan Dirjen 

Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, h. 4 
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c) Memiliki keahlian membaca Al-Quran dengan tartil 

d) Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis, dan tafsir 

5) Imam masjid di tempat publik 

a) Pendidikan pondok pesantren/SLTA/sederajat 

b) Memiliki hafalan Al-Quran juz 30 

c) Memiliki keahlian membaca Al-Quran dengan tartil  

d) Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis dan tafsir.30 

Ruang lingkup penetapan standar imam masjid yang ditetapkan oleh 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama mencakup: 

1) Standar imam tetap masjid berdasarkan persyaratan dan kompetensi 

umum. 

2) Standar imam tetap masjid sesuai dengan tipologi masjid di wilayah 

(Masjid Negara, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, 

Masjid Bersejarah dan Masjid ditempat Publik), berdasarkan 

kompetensi khusus 

Standarisasi imam masjid merupakan bagian integral dalam upaya 

meningkatkan kualitas keagamaan di masyarakat. Proses ini melibatkan 

penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk kemampuan membaca Al-Qur'an 

dengan tajwid yang benar, pemahaman mendalam tentang fiqh dan syariah, 

serta kemampuan memberikan khutbah yang relevan dan inspiratif. Imam 

yang distandarisasi juga diharapkan memiliki akhlak yang mulia, kemampuan 

 
30Dirjen Bimas Kemenag Ri, Penetapan Standar Imam Tetap Masjid, Keputusan Dirjen 

Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, h. 4 
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komunikasi yang baik, dan pengalaman dalam membimbing umat dalam 

berbagai kegiatan keagamaan. Pelaksanaan standarisasi biasanya dilakukan 

oleh lembaga resmi yang berwenang seperti Kementerian Agama atau Majelis 

Ulama Indonesia, yang akan memberikan sertifikat kepada imam yang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan standarisasi ini, diharapkan 

para imam masjid dapat memberikan pelayanan ibadah yang lebih baik dan 

profesional, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan jamaah 

serta mempererat hubungan antara masjid dan komunitas sekitarnya. 

Standarisasi ini juga berperan penting dalam memastikan bahwa ajaran yang 

disampaikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar dan moderat, 

sehingga dapat mencegah munculnya paham-paham radikal yang dapat 

merusak persatuan umat. 

Standarisasi imam masjid adalah proses yang esensial dalam 

memastikan bahwa setiap imam yang memimpin salat di masjid memiliki 

kualifikasi yang sesuai dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Proses 

ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengetahuan agama, kemampuan 

membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar, hingga keterampilan dalam 

menyampaikan ceramah dan khutbah yang relevan dan inspiratif. Standarisasi 

ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah di 

masjid, memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada jamaah, serta 

menjaga keutuhan dan keselarasan ajaran agama yang disampaikan. 
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Aspek pertama yang dinilai dalam standarisasi adalah kemampuan 

membaca Al-Qur'an. Seorang imam harus mampu membaca Al-Qur'an dengan 

tajwid yang benar, karena bacaan Al-Qur'an yang tepat adalah salah satu 

syarat sahnya salat. Selain itu, imam juga harus memiliki hafalan Al-Qur'an 

yang memadai, terutama surat-surat yang sering dibaca dalam salat 

berjamaah. Pengetahuan mendalam tentang fiqh dan syariah juga menjadi 

syarat penting. Seorang imam harus memahami hukum-hukum dasar dalam 

Islam, mulai dari tata cara salat, puasa, zakat, hingga haji. Pemahaman ini tidak 

hanya penting untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari jamaah mengenai berbagai aspek kehidupan beragama. 

Selain pengetahuan agama, keterampilan dalam menyampaikan 

ceramah dan khutbah juga menjadi aspek yang dinilai. Imam yang baik harus 

mampu menyampaikan ceramah yang edukatif dan inspiratif, yang dapat 

memberikan pencerahan dan motivasi kepada jamaah. Khutbah Jumat, 

misalnya, harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, 

serta berisi pesan-pesan moral dan keagamaan yang relevan dengan 

kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan khutbah, imam juga harus 

mampu menjaga kekhidmatan dan ketertiban, sehingga jamaah dapat 

mengikuti dengan khusyuk. 

Akhlak yang mulia juga menjadi syarat utama dalam standarisasi imam 

masjid. Seorang imam harus menjadi teladan bagi jamaah dalam hal akhlak 

dan perilaku. Sifat-sifat seperti kejujuran, kesabaran, ketulusan, dan kasih 
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sayang harus tercermin dalam keseharian imam. Selain itu, imam juga harus 

mampu berinteraksi dengan baik dengan jamaah, mendengarkan keluhan dan 

masalah mereka, serta memberikan solusi yang bijaksana berdasarkan ajaran 

Islam. Keterampilan komunikasi yang baik akan sangat membantu imam 

dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik dalam memberikan ceramah, 

memimpin salat, maupun dalam berinteraksi dengan jamaah. 

Pengalaman dalam memimpin salat dan memberikan ceramah di 

masjid juga menjadi aspek yang dinilai dalam standarisasi. Seorang imam yang 

berpengalaman akan lebih mampu menangani berbagai situasi yang mungkin 

terjadi selama ibadah, seperti mengatasi kesalahan dalam bacaan salat atau 

menangani jamaah yang tidak tertib. Pengalaman ini juga akan membantu 

imam dalam memberikan ceramah yang lebih matang dan berbobot, karena ia 

telah terbiasa berhadapan dengan jamaah dan memahami kebutuhan mereka. 

Pelaksanaan standarisasi biasanya dilakukan oleh lembaga resmi yang 

berwenang, seperti Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. 

Lembaga-lembaga ini akan mengadakan pelatihan dan ujian untuk calon 

imam, serta memberikan sertifikat kepada mereka yang lulus. Sertifikat ini 

menjadi bukti bahwa imam yang bersangkutan telah memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan dan layak untuk memimpin salat di masjid. 

Dengan adanya standarisasi ini, diharapkan para imam masjid dapat 

memberikan pelayanan ibadah yang lebih baik dan profesional, sehingga 

dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan jamaah serta mempererat 
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hubungan antara masjid dan komunitas sekitarnya. Standarisasi ini juga 

berperan penting dalam memastikan bahwa ajaran yang disampaikan sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam yang benar dan moderat, sehingga dapat 

mencegah munculnya paham-paham radikal yang dapat merusak persatuan 

umat. Selain itu, standarisasi ini juga dapat meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme imam, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan 

lebih efektif dan efisien, serta mampu menghadapi tantangan-tantangan yang 

muncul dalam kehidupan masyarakat modern. 

Secara keseluruhan, standarisasi imam masjid adalah langkah penting 

yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran agama, tetapi 

juga untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pengembangan spiritual 

dan sosial dalam komunitas Muslim. Dengan imam yang terstandarisasi, 

masjid dapat terus berfungsi sebagai tempat ibadah yang aman, damai, dan 

bermanfaat bagi seluruh jamaah. Ini adalah langkah penting untuk 

memastikan bahwa masjid dapat terus menjadi tempat yang memberikan 

kedamaian dan ketenangan bagi setiap individu yang datang untuk beribadah 

dan mencari pencerahan spiritual. 

Tujuan dari standarisasi ini adalah untuk menjamin kualitas ibadah dan 

pendidikan agama yang disampaikan kepada jamaah. Dengan memiliki imam 

yang berstandar, masjid dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan yang 

berkualitas dan terpercaya, yang mampu membimbing umat dalam menjalani 

kehidupan beragama dengan baik. Standarisasi juga berfungsi sebagai upaya 
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preventif untuk mencegah penyebaran ajaran yang tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam yang moderat dan toleran. Selain itu, standarisasi ini 

dapat meningkatkan profesionalisme imam, sehingga mereka dapat 

menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu 

menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupan masyarakat 

modern. 

Dengan demikian, standarisasi imam masjid tidak hanya penting untuk 

menjaga kemurnian ajaran agama, tetapi juga untuk memperkuat peran 

masjid sebagai pusat pengembangan spiritual dan sosial dalam komunitas 

Muslim. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa masjid dapat 

terus berfungsi sebagai tempat ibadah yang aman, damai, dan bermanfaat bagi 

seluruh jamaah. 

Standardisasi imam tetap masjid ini menjadi pedoman pembinaan 

kompetensi imam tetap masjid pada Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam, pengurus masjid maupun instansi dan lembaga kemasjidan 

dalam menetapkan imam tetap masjid sesuai dengan tipologi. 

B. Tinjauan Umum Tentang Bimas Islam 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah unsur 

pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh 

seorang direktur jenderal. 

1. Tugas dan fungsi bimas islam 
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Sesuai dengan Pasal 550 huruf  F Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata 

kerja instansi vertikal Kementerian Agama bahwa Tugas dan fungsi 

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah Menyelenggarakan tugas-

tugas keagamaan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang meliputi 

menyelenggarakan tugas-tugas keagamaan di bidang Bimbingan 

Masyarakat Islam yang meliputi pelayanan, bimbingan teknis, 

pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan laporan 

urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan 

keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.31 

2. Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas:  

a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah;  

b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama;  

c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah;  

d. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi;  

e. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan  

f. Kelompok Jabatan Fungsional.32 

 
31Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Pasal 550 Huruf f. 

32Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Pasal 156. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Plagiarisme adaiah Tindakan mengambil ide, tulisan, kata, kalimat, 

data, gambar, milik orang lain dan menyajikannya sedemikian rupa seolaholah 

itu merupakan milik atau ide plagiator tersebut. Upaya untuk menghindarkan 

terjadinya plagiarisme sangat mudah karena hanya diperlukan 2 langkah 

sederhana yaitu melakukan paraphrasing dan mencantumkan sumbernya. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah 

kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang 

mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, 

kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau 

tidak langsung dalam setting yang diteliti, konsenstual, dan 

menyeluruh. Penelitian kualitatif ini berusaha memperoleh dan 

menggambarkan data mengenai Standardisasi Imam Masjid dan 

Realisasinya Menurut Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian 

Agama Kabupaten Barru Kecamatan Barru. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam proposal ini berada di Kecamatan Barru 

Kabupaten Barru. Peneliti memilih lokasi tersebut untuk dijadikan 
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lokasi penelitian dikarenakan masih ada imam masjid yang belum 

memenuhi Standardisasi imam masjid menurut bimas islam. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian tersebut menggunakan beberapa pendekatan, antara 

lain sebagai berikut:   

1. Pendekatan Normatif syar’i 

Normatif Syar’i yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

merujuk pada Undang-Undang dan kitab Al-Qur’an serta Sunnah 

Rasululullah saw 

2. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan dengan 

menganalisa suatu masalah terhadap pasal-pasal dalam perundang-

undangan. 

3. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang 

didasarkan pada metode ini tidak hanya melihat perilaku manusia dari 

yang nampak saja, tetapi secara eksplisit dan implisit.1 

D. Sumber Data 

 Adapun sumber data yang akan digunakan dalam pengumpulan data 

dalam penelitian tersebut, sebagai berikut: 

1. Data Primer  

 
1Faisar Ananda, Dkk, Metode Studi Islam (Cet. I;  Depok; PT Raja Grafido Persada, 

2015), h. 155. 
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Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak 

yang terkait. Data ini penulis peroleh dengan mendatangi sumber-

sumber data yang ada serta relevan dengan masalah. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu bahan yang bersifat mengikat seperti al-Qur’an, 

hadist dan fatwa ulama serta data yang sudah tersedia berupa 

kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

3. Data Tersier 

Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus dan 

lain-lain. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digukan sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

untuk menumpulkan data penelitian bahkan wawancara (interview) ini 

adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu.2 Dalam penelitian ini yang dijadikan wawancara 

mengenai Standardisasi Imam Masjid Dan Realisasinya Menurut 

 
2Muri Yusuf, Metode Penelitian (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 372. 



40 
 

 
 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru 

Kecamatan Barru 

2. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke 

objek untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek 

penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam 

(kejadian-kejadian alam yang ada di sekitarnya), proses kerja dan 

penggunaan responden kecil. Observasi merupakan suatu tekhnik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.3  

Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan secara 

langsung kepada pihak yang berada di bimas islam kecamatan Barru 

yang menjalankan Standardisasi imam masjid dan juga melihat data 

yang ada dilapangan.  

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang 

sesuatu yang sudah berlalu baik dalam bentuk teks tertulis, gambar 

maupun foto.4 Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 

berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan lain-lainnya. 

Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

 
3Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 

87. 

4Muri Yusuf, Metode Penelitian…, h. 391. 
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pernah terjadi di waktu silam. Pada metode ini penulis akan mengambil 

dokumentasi mengenai Standardisasi Imam masjid dan yang 

berhubungan dengan hasil penelitian. 

F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan 

analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode 

pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk 

kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif 

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.5  

a. Editing (Pemeriksaan Data)  

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama 

dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, 

kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap 

narasumber terkait Standardisasi Imam Masjid Dan Realisasinya Menurut 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru 

Kecamatan Barru. 

b. Klasifikasi  

 
5Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 

h. 25 
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Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang 

berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan 

pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat 

tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan 

sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi 

mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif 

yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam 

bagian bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data. 

c. Interpretasi  

Interpretasi yaitu penafsiran terhadap data untuk memudahkan 

pemahaman terhadap makna yang ditampilkan. Interpretasi dalam penelitian 

ini dilakukan setelah hasil wawancara diperbaiki (editing), lalu dimasukkan ke 

dalam kategori-kategori implementasi dalam pelaksanaan. 

2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan hal yang terpenting dalam 

suatu penelitian, pada analisis data ini dapat dilakukan setelah semua 

data terkumpul dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan 

analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga 

merupakan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari selama masa 

penelitian dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif 

dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis 

pendalaman kajian. Menurut Fossey, bahwa analisis data kualitatif 

merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan 
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menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat 

menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang 

diteliti.6 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan dua cara 

yakni:  

1. Meningkatkan ketekunan 

yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. 

Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 

apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan 

kredibilitas data. 

2. Menggunakan bahan referensi  

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Sebagai contohnya, data hasil wawancara 

perlu di dukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data 

yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam 

penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara dan foto-foto 

hasil observasi sebagai bahan referensi. 

 
6Muri Yusuf, Metode Penelitian…, h. 400. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peran Bimas Islam Dalam Merealisikan Program Standardisasi Imam 

Masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru 

Pertumbuhan jumlah masjid dan mushallah sesungguhnya masih 

belum diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaannya baik pada aspek 

organisasi dan manajemen, kemakmuran program dan aktivitas masjid, dan 

aspek pemeliharaan dan pembangunan masjid. Dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia masjid baik 

pengelola/pengurus maupun imam yang perlu ada standar dan 

kompetensinya.  

Peran Bimas Islam dalam merealisasikan program standardisasi imam 

masjid sangat vital untuk memastikan kualitas dan konsistensi pelayanan 

keagamaan di seluruh Indonesia. Bimas Islam mengembangkan dan 

menerapkan standar kompetensi yang mencakup pengetahuan agama, 

kemampuan memimpin shalat, dan keterampilan dalam menyampaikan 

khutbah serta ceramah. 

Terdapat beberapa peran bimas islam dalam merealisasikan 

standardisasi imam masjid, antara lain: 

1. Praktek bagi imam masjid 

Pelaksanaan praktek imam masjid sangat penting dalam 

memastikan bahwa kegiatan keagamaan berjalan sesuai dengan ajaran 

Islam yang benar dan diterima oleh masyarakat. Bimas Islam, bertugas 
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untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap para 

imam masjid. Mereka memastikan bahwa imam masjid memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, mampu memimpin 

shalat dengan baik, serta memberikan khutbah dan ceramah yang 

edukatif dan inspiratif bagi jamaah. Selain itu, Bimas Islam juga 

membantu dalam pelatihan dan sertifikasi imam masjid untuk 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Dengan 

adanya Bimas Islam, diharapkan kualitas pelayanan keagamaan di 

masjid-masjid dapat terus meningkat, serta dapat menciptakan 

suasana ibadah yang khusyuk dan harmonis bagi umat Islam. 

Bimas Islam menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan 

perannya terkait praktek imam masjid. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh pihak Bimas Islam Kemenag Kabupaten Barru bapak awaluddin, 

terkait masalah tersebut: 

Bimas Islam memilki peran dan tanggung jawab dalam 
pelaksanaan praktek imam masjid, namun terkadang Masyarakat 
enggan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, hal ini diakibatkan oleh 
Sebahagian imam yang telah lama ditunjuk menjadi imam masjid 
merasa tidak perlu mengikuti bimbingan atau pelatihan tambahan.1 

Salah satu masalah utama adalah kurangnya standar 

kompetensi yang uniform di antara imam masjid, yang sering kali 

mengakibatkan variasi dalam kualitas pelayanan keagamaan. Beberapa 

imam kurang mendapat pelatihan dan sertifikasi, termasuk 

 
1Awaluddin S.H (33 tahun) Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten 
Barru, wawancara, 31 Mei 2024. 



46 
 

 
 

keterbatasan sumber daya dan akses ke program pelatihan berkualitas. 

Masalah lainnya adalah resistensi terhadap perubahan dari sebagian 

masyarakat atau imam yang sudah lama berpraktik, yang mungkin 

merasa tidak perlu mengikuti bimbingan atau pelatihan tambahan. 

Komunikasi yang kurang efektif antara Bimas Islam di Kabupaten 

Barru khususnya di Kecamatan Barru dan para imam juga menghambat 

upaya peningkatan kualitas. Semua ini memerlukan strategi yang 

komprehensif dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan bahwa 

Bimas Islam dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan bahwa 

imam masjid dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

jamaah. 

2. Pembinaan Terhadap Imam Masjid  

Pembinaan terhadap imam masjid merupakan langkah strategis 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di masyarakat. 

Proses ini melibatkan pemberian pelatihan dan pendidikan yang 

komprehensif, mencakup pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, 

kemampuan memimpin shalat, serta keterampilan dalam memberikan 

khutbah dan ceramah yang relevan dan inspiratif. Pembinaan ini juga 

mencakup aspek manajemen masjid, termasuk administrasi dan 

hubungan masyarakat, sehingga imam dapat berfungsi tidak hanya 

sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai pengelola yang efisien. 

Selain pelatihan formal, pembinaan juga dilakukan melalui bimbingan 

dan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa para imam 
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menerapkan standar yang telah ditetapkan dan terus meningkatkan 

kompetensi mereka. Dengan pembinaan yang baik, para imam masjid 

diharapkan dapat menjadi teladan dalam kehidupan beragama, 

membantu membangun komunitas yang harmonis, dan memberikan 

kontribusi positif terhadap pengembangan moral dan spiritual umat 

Islam. 

Peraturan yang membahas tentang standardisasi imam masjid 

pada umumnya berdasar pada ajaran yang ditetapkan Al-Qur’an dan 

Sunnah. Dan aturan tersebut tertuang pada Surat Keputusan Dirjen 

Bimas Islam yang menetapkan beberapa standar bagi imam masjid 

berdasarkan ditingkat wilayah tertentu, sehingga diharapkan agar 

setiap masjid memilki imam tetap yang berkompeten sesuai dengan 

tingkatan tipologi dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan 

pembinaan terhadap umat, dan pembinaan umat melalui masjid dapat 

terlaksana dengan baik.  

Proses pelaksanaan bimbingan terhadap standardisasi imam 

masjid menurut bimas islam Kementerian agama kabupaten barru 

telah dilaksanakan pada tahap pembinaan terhadap imam masjid yang 

dilaksanakan oleh pihak KUA selaku instansi dibawah naungan Bimas 

Islam. 
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Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Dr. H. Maqbul, S.Ag., 

M.Ag selaku kepala seksi bimas islam kantor Kementerian agama 

kabupaten barru 

“Selama ini peran bimas islam sejauh ini telah melaksanakan 
pembinaan terhadap imam masjid yang berada di kabupaten 
barru yang dilaksanakan oleh KUA di setiap kecamatan yang 
berada di kabupaten barru”2 

Jadi dari penjelasan tersebut, bahwa peran yang selama ini kita 

ketahui salah satu tujuan berdirinya kantor urusan agama yaitu 

melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program Kementerian agama 

khususnya dibidang kebimasan. Kantor KUA ini disetiap kecamatan 

akan melaksanakan pembinaan secara langsung pada seluruh 

Masyarakat terutama yang berkaitan dengan keagamaan. Khusus 

masalah ibadah, tentu yang dihadapi atau yang langsung dibina itu 

adalah para imam-imam masjid, sehingga setiap kegiatan pembinaan 

dari pihak kantor urusan agama akan melaksanakan semacam evaluasi 

terhadap pembinaan imam masjid yang ada di setiap kecamatan yang 

di kabupaten barru.  

Peran Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru 

terhadap standardisasi imam masjid memiliki program prioritas yang 

terfokus pada pembinaan saja, sehingga pelaksanaan seleksi bagi imam 

masjid tidak pernah terlaksana. 

 

2Maqbul (54 Tahun), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat  Islam kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Barru, Wawancara, 31 Mei 2024. 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak bimas islam 

Kementerian agama kabupaten barru menjelaskan bahwa: 

“Para Imam masjid dibina langsung oleh penyuluh agama yang 
ada di setiap kecamatan, karena kita ketahui bersama penyuluh 
agama islam di tempatkan di kecamatan sehingga bisa 
berhadapan langsung dengan Masyarakat.”3 

Jadi prioritas utama dari pihak bimas islam terhadap 

standardisasi imam masjid terfokus pada pembinaan yang dilakukan 

oleh penyuluh agama islam di setiap kecamatan kabupaten barru, 

pembinaan tersebut berupa sosialisasi dan evaluasi kinerja dari imam 

masjid di setiap kecamatan yang ada di kabupaten barru. sementara itu 

salah satu tugas dari bimas islam mengenai standardisasi imam masjid 

yaitu pelaksanaan seleksi bagi imam masjid tidak terlaksana, hal ini 

diakibatkan karena kultur, pemahaman dan ajaran masyarakat yang 

beragama islam berbeda-beda, perbedaan pendapat tentang 

pemahaman ajaran agama tersebut dapat mengakibatkan perpecahan 

dikalangan ummat apabila masyarakat saling menganggap pendapat 

yang dipahami adalah yang paling benar, karena salah satu syarat 

umum bagi imam masjid yaitu dapat diterima secara umum oleh 

Masyarakat. Hal tersebut yang mengakibatkan pihak dari bimas islam 

tidak melaksanakan seleksi bagi imam masjid, karena imam 

merupakan bagian penting dari masyarakat, bisa saja menurut standar 

bimas islam telah memenuhi kriteria yag ditentukan, namun menurut 

legitimasi masyarakat tidak tepat maka pihak bimas islam 

 
3Maqbul (54 Tahun), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Barru, Wawancara, 31 Mei 2024. 
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memprioritaskan pada pembinaan imam masjid di setiap kecamatan 

yang ada di kabupaten barru. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Dr. H. Maqbul, S.Ag., 

M.Ag selaku kepala seksi bimas islam kantor Kementerian agama 

kabupaten barru: 

“Pihak BIMAS Islam memiliki keinginan untuk melakukan 
seleksi bagi imam masjid di kabupaten barru, namun kami 
melihat realitas masyarakat sepertinya itu bagian dari 
masyarakat, karena bisa saja menurut pihak bimas islam imam 
masjid yang telah diseleksi telah memenuhi kriteria yang 
ditentukan, namun realitas menurut masyarakat tidak tepat 
sehingga kami terfokus pada pembinaan bagi imam masjid di 
setiap kecamatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama.”4 

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menggaris bawahi 

penjelasan dari pihak bimas islam bahwa pihak Bimas Islam hanya terfokus 

pada pelaksanaan pembinaan bagi imam masjid karena masalah yang sering 

timbul di tengah masyarakat dan kurang mendapatkan perhatian adalah 

perbedaan pendapat tentang pemahaman syariat terutama pada pelaksanaan 

ibadah yang seringkali menimbulkan perpecahan dikalangan masyarakat 

setempat. Dari masalah tersebut Masyarakat lebih mendahulukan yang lebih 

tua meskipun terkadang lafadz bacaannya kurang fasih atau kurang jelas 

Ketika membaca Al-Qur’an dan menjadi imam shalat.  

Penunjukan imam masjid di kabupaten barru dilakukan tanpa 

adanya seleksi dari pihak bimas islam, sehingga standar bagi imam 

untuk memimpin shalat hanya berdasarkan pada pemahaman dari 

 
4Maqbul (54 Tahun), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat  Islam kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Barru, Wawancara, 31 Mei 2024. 
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imam masjid saja yang telah ditunjuk, dan penunjukan tersebut hanya 

pada masjid besar dan masjid raya yang ada di kabupaten barru.  

Masalah tersebut membatasi kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelatihan, evaluasi, dan sertifikasi dengan baik, 

serta mengurangi efektivitas pengawasan dan pembinaan 

berkelanjutan. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan lembaga 

pemerintah dan swasta mengurangi peluang untuk mendapatkan 

dukungan tambahan yang bisa memperlancar pelaksanaan program. 

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman di 

kalangan masyarakat dan calon imam mengenai pentingnya 

standarisasi ini, yang mengakibatkan keterlibatan yang minim. 

Prosedur birokrasi yang rumit dan lambat juga seringkali menghambat 

proses pelaksanaan program, menyebabkan keterlambatan dalam 

berbagai tahapannya. Semua masalah ini memerlukan solusi strategis 

dan kolaboratif untuk memastikan program dapat berjalan dengan 

sukses dan mencapai tujuan yang diinginkan. 

Selain itu, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara 

rutin memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup, yang seringkali 

sulit dipenuhi. Kurangnya kerjasama dengan pihak lain, Seperti 

lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, juga menjadi hambatan 

dalam mengoptimalkan pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan strategi yang lebih 

efektif untuk mengatasi masalah-masalah ini, agar program 

standarisasi imam masjid dapat berjalan dengan sukses di Kecamatan 

Barru. 
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3. Pemberdayaan potensi imam masjid 

Pemberdayaan potensi umat melalui imam masjid merupakan 

salah satu tugas dan fungsi bidang kemasjidan direktorat urusan agama 

islam dan pembinaan Syariah. Standardisasi kualitas imam masjid 

menjadi hal yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan standar 

minimal seorang imam dengan kompetensi baik, di seluruh rumah 

ibadah muslim guna mewujudkan masyarakat islam Rahmatan Lil 

Alamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pemberdayaan potensi imam masjid adalah langkah strategis 

untuk mengoptimalkan peran mereka sebagai pemimpin spiritual dan 

sosial di masyarakat. Pemberdayaan ini melibatkan berbagai inisiatif 

yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas 

para imam secara holistik. Salah satu langkah utama adalah 

memberikan akses ke program pelatihan dan pendidikan 

berkelanjutan, mencakup bidang-bidang seperti teologi Islam, 

kepemimpinan, manajemen masjid, dan komunikasi publik. Selain itu, 

pemberdayaan juga mencakup dukungan dalam pengembangan 

pribadi, seperti pelatihan keterampilan interpersonal dan pemecahan 

masalah, yang penting untuk menangani berbagai tantangan yang 

dihadapi dalam komunitas. 

Pemberdayaan juga berarti memberikan kesempatan bagi para 

imam untuk terlibat dalam proyek-proyek komunitas dan inisiatif 

sosial, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis mereka 

tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan jamaah. Melalui 

dukungan ini, para imam dapat menjadi lebih proaktif dalam 
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mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial 

masyarakat. Penggunaan teknologi dan media sosial sebagai alat 

dakwah juga menjadi bagian penting dari pemberdayaan ini, 

memungkinkan para imam untuk menjangkau audiens yang lebih luas 

dan menyebarkan pesan-pesan positif secara lebih efektif. 

Dengan pemberdayaan yang tepat, imam masjid tidak hanya 

akan mampu memimpin ibadah dengan baik tetapi juga menjadi agen 

perubahan yang inspiratif dalam komunitas mereka, membantu 

membangun masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan berdaya. 

Hal ini pada akhirnya akan memperkuat peran masjid sebagai pusat 

pemberdayaan umat dan pembinaan moral, serta meningkatkan 

kualitas kehidupan beragama dan sosial umat Islam secara 

keseluruhan. 

Peran Bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama 

terhadap terlaksananya standardisasi imam juga didukung oleh faktor 

berkembang pesatnya syiar agama Islam, hal ini dapat dilihat ketika 

adanya musabaqah-musabaqah dan kegiatan-kegiatan keislaman yang 

sangat mendukung terciptanya orang-orang yang memiliki ilmu agama 

yang tinggi. Imam tetap masjid memiliki peran yang strategis sebagai 

pemimpin, maupun membimbing, memimpin serta sebagai pemersatu 

umat dalam rangka mengejawantahkan umat yang berkualitas dan 

menjalankan Islam dengan baik. 

Sementara itu, pada dasarnya menujuk imam adalah sebuah 

kewajiban syar’i dan termasuk hal-hal yang wajib menurut 

kesepakatan ulama. Disyaratkan seorang imam itu haruslah seorang 
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muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mampu. Sebagai sumber 

pokok hukum Islam, didalam Al-Qur’an maupun as-Sunnah banyak 

yang menyebutkan tentang Imam, serta memerintahkan secara jelas 

dan tegas. Dan Bimas Islam Kementerian agama telah mengeluarkan 

surat Keputusan dirjen bimas islam no 582 tahun 2017 dengan tujuan 

dari adanya standardisasi imam masjid tersebut agar supaya Masjid-

masjid di Indonesia mempunyai imam tetap yang memiliki kompetensi 

tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjadi rujukan serta 

Pembina terhadap umat. Sedangkan tujuan secara khusus, adanya Surat 

Keputusan Dirjen Bimas Islam no 582 tahun 2017 untuk memberikan 

pedoman kepada masjid-masjid di Indonesia dalam memilih serta 

menentukan Imam masjid menyesuaikan dengan tipologi masjid. 

Kualifikasi dan kompetensi imam yang sering kali tidak 

memadai sesuai dengan tuntutan zaman dan kompleksitas kebutuhan 

masyarakat. Kurangnya standar yang jelas dalam proses seleksi juga 

bisa mengakibatkan ketidaktransparanan dan keraguan terhadap 

keputusan pemilihan imam, Partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

seleksi juga sering kali kurang, yang dapat mengurangi legitimasi dan 

penerimaan imam oleh jamaah. Terakhir, tantangan dalam memastikan 

keterwakilan dan inklusivitas dalam seleksi imam menjadi krusial 

untuk memastikan bahwa imam mampu mewakili serta melayani 

kebutuhan beragam masyarakat masjid dengan baik, akan tetapi pada 

Pelaksanaan seleksi bagi imam masjid kerapkali kurang mendapatkan 

perhatian, hal tersebut terjadi salah satunya di kabupaten barru yang 

menjadi lokasi penelitian penulis.  
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B. Faktor Kendala Terhadap  Pelaksanaan Program Standardisasi Imam 

Masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru 

Proses standarisasi imam masjid menurut Bimas Islam Kementerian 

Agama Kabupaten Barru menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi 

efektivitas dan pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya 

pendidikan dan pelatihan bagi calon imam. Kendala ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, di antaranya adalah akses yang terbatas ke pendidikan agama 

formal, kurangnya pelatihan khusus untuk menjadi imam masjid. 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Bimas Islam 

Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam merealisasikan pelaksanaan 

standardisasi imam masjid, antara lain: 

1. Perbedaan pemahaman ajaran agama islam di berbagai daerah 

Salah satu kendala yang sering terjadi dimasyarakat adalah 

Perbedaan pemahaman dan interpretasi ajaran Islam antar daerah, hal 

tersebut dapat menjadi kendala signifikan dalam standarisasi imam masjid 

yang dilakukan oleh Bimas Islam. Kendala ini muncul karena keragaman 

mazhab, tradisi lokal, dan cara penghayatan agama yang bervariasi di 

berbagai wilayah Indonesia. 

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim yang sangat 

beragam, dan berbagai mazhab Islam dianut oleh masyarakatnya. Mazhab-

mazhab seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali memiliki perbedaan 

dalam interpretasi hukum Islam (fiqh). Perbedaan ini mencakup cara 

pelaksanaan ibadah, hukum keluarga, dan praktik sehari-hari lainnya. 
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Misalnya, perbedaan dalam bacaan doa, cara shalat, atau aturan zakat dapat 

menyebabkan perbedaan dalam kriteria yang dianggap penting bagi seorang 

imam. 

Selain mazhab, interpretasi terhadap ajaran Islam juga dipengaruhi 

oleh pandangan ulama lokal dan tradisi yang telah berkembang di suatu 

daerah. Di satu daerah, interpretasi ajaran Islam mungkin lebih konservatif, 

sementara di daerah lain lebih moderat atau progresif. Perbedaan ini 

mempengaruhi cara masyarakat memilih dan menerima imam masjid. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi keagamaan yang khas. 

Misalnya, praktik keagamaan sering kali dipengaruhi oleh budaya dan adat 

istiadat setempat yang telah berakulturasi dengan ajaran Islam. Tradisi 

seperti selametan, tahlilan, dan maulid Nabi merupakan contoh tradisi yang 

unik dan mungkin berbeda penekanannya di setiap daerah yang dapat 

mempengaruhi praktik keagamaan di setiap daerah. Maka dari hal tersebut, 

ulama dan tokoh agama lokal memiliki pengaruh besar dalam menentukan 

praktik keagamaan di daerah mereka. Pemahaman dan interpretasi mereka 

terhadap ajaran Islam dapat berbeda dari standar yang ditetapkan oleh 

Bimas Islam, sehingga kriteria untuk memilih imam masjid juga bisa 

berbeda. 

Imam masjid yang dipilih berdasarkan standar nasional mungkin 

tidak selalu diterima oleh masyarakat lokal jika mereka merasa imam 

tersebut tidak memahami atau menghormati tradisi setempat. Hal ini dapat 
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menimbulkan resistensi dan konflik dalam satu daerah. Perbedaan 

pemahaman dan interpretasi ajaran Islam membuat standarisasi menjadi 

sulit diterapkan secara merata. Bimas Islam harus mempertimbangkan 

keragaman ini dan mencari cara untuk menyelaraskan standar tanpa 

mengabaikan kekhasan lokal. Dengan mengakui dan memahami perbedaan 

pemahaman dan interpretasi ajaran Islam serta tradisi lokal, Bimas Islam 

dapat mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam 

standarisasi imam masjid. Ini akan membantu mengatasi kendala yang ada 

dan memastikan bahwa program standarisasi dapat diterima dan diterapkan 

dengan baik di seluruh Indonesia. 

2. Kurangnya sosialisasi informasi tentang standardisasi imam masjid 

Kurangnya sosialisasi informasi tentang standardisasi imam masjid 

menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

keagamaan di masjid-masjid. Minimnya penyebaran informasi mengenai 

standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh imam masjid sering kali 

mengakibatkan banyak imam yang tidak menyadari atau memahami 

persyaratan dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan variasi yang 

signifikan dalam kualitas kepemimpinan dan penyampaian dakwah di 

masjid-masjid, yang berdampak negatif pada jamaah. Selain itu, kurangnya 

sosialisasi juga berarti bahwa banyak imam tidak mendapatkan akses yang 

memadai ke program pelatihan dan sertifikasi yang dirancang untuk 

membantu mereka memenuhi standar tersebut. Kondisi ini diperparah oleh 

terbatasnya dukungan dan sumber daya dari otoritas terkait untuk 
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menyebarkan informasi secara efektif, terutama di daerah-daerah terpencil. 

Akibatnya, upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi 

imam masjid menjadi terhambat, mengurangi kemampuan mereka untuk 

memberikan bimbingan spiritual dan moral yang berkualitas kepada umat. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih proaktif dan terkoordinasi 

untuk mensosialisasikan informasi tentang standardisasi imam masjid, 

termasuk melalui media massa, seminar, dan pelatihan, guna memastikan 

bahwa semua imam memiliki pemahaman yang jelas dan akses terhadap 

sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. 

Untuk mengatasi kurangnya sosialisasi informasi tentang 

standardisasi imam masjid, berbagai langkah perlu diambil. Pertama, 

penting untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, termasuk 

penggunaan media sosial, situs web, dan platform digital lainnya untuk 

menyebarluaskan informasi mengenai standar dan program pelatihan. 

Melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam 

menyebarluaskan informasi juga bisa membantu menjangkau imam yang 

berada di daerah-daerah terpencil. 

Selain itu, penyelenggaraan seminar dan pelatihan secara rutin di 

tingkat regional dan lokal akan memberikan kesempatan langsung bagi para 

imam untuk memahami standar yang berlaku dan mengakses pelatihan yang 

relevan. Penyusunan materi sosialisasi yang jelas dan mudah dipahami, 

serta menyediakan panduan praktis bagi imam, dapat mempermudah proses 

adaptasi dan implementasi standar tersebut. 
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Penting juga untuk melibatkan para tokoh agama dan pimpinan 

masjid dalam proses sosialisasi ini, karena mereka dapat berperan sebagai 

agen perubahan yang efektif dalam menyebarluaskan informasi dan 

mendorong kepatuhan terhadap standar. Selain itu, mengadakan sesi umpan 

balik dan diskusi dengan para imam dapat membantu mengidentifikasi dan 

mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan standardisasi. 

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, 

diharapkan informasi mengenai standardisasi imam masjid dapat 

disosialisasikan dengan lebih efektif, sehingga para imam dapat lebih siap 

dan terampil dalam menjalankan peran mereka, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan keagamaan di masjid-masjid di seluruh Indonesia. 

3. Penunjukan langsung tanpa adanya seleksi bagi imam masjid 

Penunjukan langsung imam masjid tanpa adanya proses seleksi yang 

memadai dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kualitas 

kepemimpinan dan pelayanan keagamaan di masjid. Ketika imam ditunjuk 

tanpa melalui tahapan seleksi yang objektif dan transparan, ada risiko bahwa 

calon imam mungkin tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan agama 

yang cukup sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini dapat 

berdampak pada kualitas ibadah, khutbah, dan bimbingan spiritual yang 

diberikan kepada jamaah. Selain itu, penunjukan tanpa seleksi juga dapat 

mengabaikan kebutuhan dan aspirasi komunitas setempat, yang seharusnya 

menjadi pertimbangan dalam pemilihan imam. 
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Proses seleksi yang melibatkan penilaian kualifikasi, kompetensi, 

dan pengalaman calon imam dapat membantu memastikan bahwa individu 

yang terpilih memiliki kemampuan dan kualifikasi yang diperlukan untuk 

menjalankan tugas mereka dengan baik. Seleksi ini juga memberikan 

kesempatan untuk menilai keterampilan interpersonal dan kepemimpinan 

calon imam, yang penting untuk membangun hubungan yang harmonis 

dengan jamaah. Tanpa proses seleksi yang sistematis, ada kemungkinan 

bahwa pemilihan imam akan didasarkan pada pertimbangan non-

profesional atau kepentingan pribadi, yang dapat menurunkan kualitas 

pelayanan keagamaan di masjid. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan 

prosedur seleksi yang jelas dan adil dalam penunjukan imam masjid, guna 

memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria dan 

mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan spiritual dan 

sosial masyarakat. 

4. Kurangnya kompetensi tentang standardisasi imam masjid 

Kurangnya kompetensi tentang standardisasi imam masjid 

mencakup berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan. Banyak 

imam mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal atau 

pelatihan khusus yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan 

standar yang diharapkan dari seorang imam masjid, termasuk ilmu 

agama, kemampuan berbicara di depan umum, dan pengetahuan 

tentang manajemen masjid. Selain itu, tidak semua imam masjid 

memiliki sertifikasi atau akreditasi yang menunjukkan bahwa mereka 
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telah memenuhi standar tertentu dalam pengetahuan agama dan 

kepemimpinan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa mereka 

memiliki kompetensi yang memadai. Kurangnya akses ke pelatihan 

berkelanjutan juga menjadi masalah, karena imam perlu terus 

memperbarui dan meningkatkan keterampilan mereka seiring 

perkembangan zaman. Di samping itu, pemahaman tentang toleransi 

antaragama dan multikulturalisme, keterampilan manajemen dan 

administrasi, kemampuan sosial dan komunikasi, serta pengetahuan 

tentang teknologi dan media sosial merupakan aspek penting yang 

sering kali kurang dimiliki oleh imam. Untuk mengatasi kekurangan ini, 

perlu adanya program pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif, 

dukungan berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya 

kompetensi standar bagi imam masjid. 

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan para imam 

masjid dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi komunitas mereka. 

Pentingnya kompetensi standar tidak hanya berdampak pada kualitas 

pelayanan keagamaan yang diberikan, tetapi juga pada kemampuan 

imam dalam memimpin dan mengelola masjid dengan baik. Dengan 

demikian, pengembangan kompetensi imam akan berkontribusi pada 

terciptanya lingkungan masjid yang lebih harmonis, inklusif, dan 

responsif terhadap kebutuhan jamaah. Hal ini juga akan membantu 

dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat antara 
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imam dan komunitas, serta memastikan bahwa masjid dapat berfungsi 

sebagai pusat pembelajaran, spiritualitas, dan pelayanan sosial yang 

efektif. Melalui peningkatan kompetensi, imam masjid akan lebih siap 

untuk menghadapi tantangan kontemporer dan memainkan peran 

penting dalam mendukung kesejahteraan umat dan masyarakat secara 

keseluruhan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran Bimbingan Masyarakat Islam dalam merealisasikan standarisasi 

imam masjid selaku yang bertanggung jawab atas terealisasinya 

standarisasi imam masjid selalu memberikan bimbingan kepada 

seluruh imam masjid terkhusus di wilayah Kabupaten Barru, terdapat 

beberapa peran Bimas Islam dalam merealisasikan standardisasi imam 

masjid, antara lain: Praktek bagi imam masjid, Pembinaan Terhadap 

Imam Masjid dan pemberdayaan potensi imam masjid, pihak KUA 

Kecamatan selaku unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama 

kerap terjun langsung ke Masyarakat untuk memberikan sosialisasi 

dan pembinaan standarisasi imam masjid. 

2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak bimas islam 

kementerian agama kabupaten barru dalam proses standardisasi imam 

masjid antara lain: perbedaan pemahaman ajaran agama islam di 

berbagai daerah, kurangnya sosialisasi informasi tentang standardisasi 

imam masjid, penunjukan langsung tanpa adanya seleksi bagi imam masjid, 

dan kurangnya kompetensi tentang standardisasi imam masjid. Hal tersebut 

menjadi salah satu kendala dalam proses standardisasi pada imam 

masjid yang dilakukan oleh BIMAS Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Barru. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Barru selaku yang 

bertanggung jawab terhadap terealisasinya standar imam masjid di 

Kabupaten Barru diharapkan agar lebih aktif melakukan pembinaan 

ataupun seleksi terhadap para calon imam masjid agar supaya Masjid-

masjid di Indonesia mempunyai imam tetap yang memiliki kompetensi 

tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjadi rujukan serta 

Pembina terhadap umat. 

2. Perlu adanya program pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif, 

dukungan berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya 

kompetensi standar bagi imam masjid. 

3. Menerapkan prosedur seleksi yang jelas dan adil dalam penunjukan 

imam masjid, guna memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-

benar memenuhi kriteria dan mampu memberikan kontribusi positif 

bagi perkembangan spiritual dan sosial masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Susunan pertanyaan berupa wawancara skripsi mengenai 

“STANDARDISASI IMAM MASJID DAN REALISASINYA MENURUT 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN BARRU KECAMATAN BARRU” 

A. BIMAS Islam  

1. Bagaimana peran Bimas Islam dalam merealisikan program 

Standardisasi imam masjid di Kecamatan Barru Kabupaten Barru?  

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Standardisasi imam masjid 

di Kecamatan Barru Kabupaten Barru? 

3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Terlaksananya Standar Imam 

Masjid Yang Ditetapkan oleh Bimbingan Masyarakat Islam 

Kementerian Agama di Masjid-Masjid? 

4. Faktor-Faktor Pendukung Terlaksananya Standar Imam Masjid Yang 

Ditetapkan Oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 

Di Masjid-Masjid 

5. Bagaimana Prosedur Seseorang menjadi Imam masjid di Kec. Barru 

B. Imam Masjid  

1. Bagaimana Prosedur bapak menjadi Imam Masjid? 

2. Sudah berapa lama bapak menjadi imam masjid? 

3. Apa saja yang bapak ketahui terkait persyaratan menjadi imam masjid 

yang diatur oleh BIMAS Islam? 

 



 
 

66 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an Karim 

BUKU 

Al- Bukhori. Sahih al-Bukhari (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M) 

Al-Hadlromi, Salim bin Smir. Terjemah Safînatun Najâ, terj. Abdul kadir al-Jufri 

(surabaya: mutiara ilmu, 1994) 

al-Jaziriy, Abu Bakar. Minhaj Muslim Cet. II (Kairo: Dar al-Kutub Salfiah, t.th) 

al-Nawâwi, Abû Zakariyya Yahya bin Syaraf. Al-Majmu‟ Syarh AlMuhadzdzab, 

Jilid IV (Bandung:Pustaka Azzam, 1997) 

Al-Qahthani, Sa’id Ali Bin Wahf. Bekal Praktis Imam Shalat Siapakah Yang 

Pantas Menjadi Imam Dalam Shalat (Solo: Media Zikir, 2008) 

Al-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2010) 

---, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, terj. bdul Hayyie al-Kattani dkk., Fiqh Islam, jilid 

II (Jakarta: Gema Insani, 2010) 

---.Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid II (Jakarta: 

Gema Insani, 2010) 

Ananda, Faisar. Dkk, Metode Studi Islam Cet. I; (Depok; PT Raja Grafido 

Persada, 2015) 

Athoillah, Anton. 2010, Dasar-dasar Manajemen, Pustaka Setia, Bandung. 

Barnawi dan Arifin. Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah (Yogyakarta: 

Ar Media, 2012) 

Bisri, Adib. kamus Al-Bisri. cet I; (Surabaya: Pustaka Prorefif: 1999) 

Hamid Syamsul Rijal, Buku Pintar Agama Islam cet. 2; (Jakarta: Penebar Salam, 

1998) 

Lasa HS. Kamus Kepustakawan Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Book 

Publisher, 2009) 

Mustofa, Budiman. Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan 

Potensi Masjid (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008) 



67 
 

 
 

Rajab Khairunn, Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati 

Manusia cet. 1; (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011) 

Rusyd Ibnu, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtasid. cet. 2; (Jakarta Timur: 

Akbar Media, 2015) 

Rusyd Ibnu, Tarjamah Bidayatul Mujtahid. Jilid I Cet. 1; (Semarang: CV. Asy 

Syifa’, 1990) 

Rusyd, Ibnu. Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtasid. cet. 2; (Jakarta Timur: 

Akbar Media, 2015) 

Sahal Muktafi Dan Ah. Nasich Hidayatulloh, PEDOMAN PRAKTIS MENJADI 

IMAM SALAT cet. I; (Yogyakarta: BILDUNG, 2022) 

Shihab M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 

vol. 8 (Jakarta: lentera hati, 2002) 

Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan Cet. I; (Jakarta: Prenada Media,            

2016) 

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2019) 

Suherman, Eman. Manajemen Masjid (Bandung: Alfabeta, 2012) 

Supriyadi, A. Adang. Airmanship (Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama, 2019) 

Tyas Retnoting, Kamus Genggaman Bahasa Indonesia (Depok: Frasa Lingua, 

2016) 

Umam, Cholil. Petunjuk Menjadi Imam Shalat dan Khatib Jum‟at yang baik, 

(Surabaya: Indah Surabaya, 1996)  

Wahbah Al-Zuhayli. Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani 

dkk, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2010) 

Yusuf Muri, Metode Penelitian Cet. V; (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) 

JURNAL 

Siregar Saidi Ramadan, “Penerapan Analytic Hierarchy Process dan MOORA 

Dalam Pemilihan Imam Masjid”, SENSASI 2019. 

 

 



68 
 

 
 

 

SKRIPSI 

Rambe Rizki, Kualitas Bacaan Al-Qur’an Imam Masjid Di Kecamatan Ciputat 

Timur, Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu 

Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah 2019. 

Salsabila Ulya, Standar Bacaan Imam Salat Jamaah Dalam Pandangan 

Masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar, skripsi,Uinversitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, ilmu al-qur’an dan tafsir, 

2022. 

WAWANCARA 

Faridah (45 Tahun), Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Barru Wawancara, di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Barru, 31 Mei 2024. 

Maqbul (54 Tahun), Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat  Islam kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Barru Wawancara, di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Barru ,31 Mei 2024. 

Awaluddin (33 Tahun), Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Barru, 31 Mei 2024. 

 

PERUNDANG-UNDANGAN 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Cet.3; Jakarta: Balai Pustaka, 2008.  

Dirjen Bimas Kemenag Ri, Penetapan Standar Imam Tetap Masjid, Keputusan 

Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017. 

Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Tentang 

Penetapan Standar Imam Tetap Masjid Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam. Nomor 582 Tahun 2017. 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Pasal 

550 Huruf f.  



69 
 

 
 

Profil Kementerian Agama RI, “Sejarah Kementerian 

Agama”https://kemenag.go.id/artikel/sejarah 6 November 2023. 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Pasal 

156. 

  

https://kemenag.go.id/artikel/sejarah


 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis skripsi yang berjudul “Standardisasi Imam Masjid 

Dan Realisasinya Menurut Bimbingan Masyarakat Islam 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru Di 

Kecamatan Barru” bernama Ahmad Faiz Mukhbit, kerap 

disapa Faiz, lahir di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada hari rabu 

Tanggal 13 Mei 2002. Putra Pertama dari Bapak Dr. H. Jamaruddin M.Ag. dan 

Ibu Rahmatia S.Pd.  Penulis mengawali jenjang pendidikan (TK) TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Mattoangin Kabupaten Pangkep tahun 2005-2007, Kemudian 

lanjut pada jenjang pendidikan formal di sekolah dasar (SD) SD Inpres 

Bertingkat Melayu 1 pada tahun 2007-2013, Kemudian Melanjutkan 

Pendidikan Tahfidz di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Al-Imam Ashim 

Makassar Pada Tahun 2013-2014, Kemudian melanjutkan pendidikan MTs di 

Pondok Pesantren Modern Islam Shohwatul Is’ad Kabupaten Pangkep pada 

tahun 2014-2017, Kemudian melanjutkan pendidikan MA di MAN 3 Sleman 

Yogyakarta pada tahun 2017-2020. di tahun yang sama penulis melanjutkan 

pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar dan mengambil prodi Hukum Keluarga Islam pada fakultas Syariah 

dan Hukum. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya 

atas selesainya skripsi ini dengan usaha dan doa kepada Allah SWT serta terus 

memberikan motivasi kepada diri sendiri untuk lebih banyak belajar lagi. 

Pengharapan yang sesungguhnya agar skripsi ini dapat memberikan manfaat 

yang positif kepada semua orang. 


