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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin  dapat dilihat pada 

table berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal 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
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 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em و

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ي

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

 

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda apapun. Jika 

ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ). 

2. Vokal  
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Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia.  Terdiri atas vokal 

tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya Ai a dan i يَ 

 Fatha dan wau Au a dan u ؤَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … ا َ │…يَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ي

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 
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4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang K 

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

itu transliterasinya dengan [h]. 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf (konsonang 

ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ََي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliteransikan seperti huruf maddah ( i 

). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  (alif 

lam ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al- baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.  
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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 ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

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

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 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-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah 

adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif  caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huhuruf 
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capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hurup awal nama diri 

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

huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

B. Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:32 atau QS A<t‟Tubah>n/9:71 

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  
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Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Muthiah Muthmainnah 

Nim : 30400116003 

Judul : Konversi Agama Dikalangan Warga Etnis Thionghoa Di Kecamatan 

Ujungbulu Kabupaten Bulukumba 

  

Seiring dengan perkembangan dan kepesatan ekonomi, politik, pendidikan, 

kehidupan sosial di Bulukumba serta kemurnian dan keunggulan agama Islam, 

semakin mewarnai langkah hidup masyarakatnya. Sehingga hal tersebut merupakan 

salah satu penyebab banyaknya masyarakat etnis Tionghoa berubah keyakinan, atau 

berpindah agama nenek moyang mereka kepada agama Islam. Hal inilah yang 

melatar belakangi penelitian ini yang membahas tentang “Konversi Agama 

Dikalangan Warga Etnis Thionghoa Di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba” dengan rumusan masalah Bagaimana proses konversi agama masyarakat 

etnis Tionghoa di Bulukumba, Apa faktor-faktor yang menyebabkan tejadinya 

konversi agama di kalangan masyarakat etnis Tionghoa di Bulukumba, dan 

Bagaimana interaksi antar keluaraga masyarakat etnis Tionghoa di Bulukumba 

sesudah melakukan konversi agama.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sumber data dari penelitian 

ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan instrumen penelitian yaitu peneliti sebagai 

instrument utaman, handphone sebagai alat perekam dan mengambil gambar, buku 

cataatan, pulpen, dan pedoman wawancara.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa yang 

melakukan konversi agama dengan proses yang berbeda ada yang memerlukan waktu 

yang cukup lama dan ada yang memerlukan waktu yang sebentar saja karena 

mendapat keajaiban/hidayah dari Alllah swt. Proses konversi agama yang dilakuakn 

dibagi menjadi lima fase dimana fase tenang, fase ketidaktenangan, fase konversi, 

fase tentram serta fase berbaur dengan masyarakat. Faktor yang menyebabkan 

masyarakat Tionghoa melakukan konversi agama juga berbeda ada yang karena 

pernikahan, karena pergaulan dengan orang-orang Islam di Bulukumba, da nada yang 

hanya karena sering mendengarkan suara adzan timbullah rasa tenang dalam dirinya 

sehingga ia melakukan konversi agama. Interaksi antar keluarga masyarakat 

Tionghoa di Bulukumba dengan mereka yang telah melakukan konversi agama ada 

yang diterima dengan baik oleh keluarganya tetapi ada juga yang sempat terjadi 

konflik dengan keluarga dan masyarakat setempat tetapi seiring berjalannya waktu 

dan memberikan pemahaman terhadap keluarganya akhirnya mereka menerima 

dengan baik. 

 

Kata Kunci : Keluarga, Konversi Agama, Tionghoa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam suku, 

adat, agama dan tradisi. Mayoritas suku bangsa di Indonesia adalah pemeluk agama 

Islam, namun di Indonesia diakui memiliki lima agama yaitu Islam, Hindu, Budha, 

Kristen dan Konghuchu.  

Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia dalam tiga tahap, mulai dari masa kerajaan, 

kedatangan bangsa Eropa dan kolonial Belanda. Awal kedatangan etnis Tionghoa 

pada abad ke-16 masa kerajaan Sriwijaya. Mereka datang dengan misi perdagangan 

dan kita juga sering mendengar istilah “jalur sutera”. Hal ini dikarenakan komoditi 

yang dibawa yaitu kain sutera dan barang-barang yang terbuat dari keramik
1
.  

Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi selatan yang  dihuni 

oleh etnis Tionghoa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km². Kabupaten 

Bulukumba Secara geografis terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” 

Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.  Mahrus mengemukakan 

bahwa etnis Tionghoa Masuk ke Bulukumba dibuktikan dengan banyaknya 

                                                             
1
Suryadinata, L. 2005. Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia. Jakarta: LP3ES. H. 135 
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penemuan keramik berbentuk piring, guci, dan benda lainnya di sekitar pantai 

Lemo-lemo
2
. 

Etnis Tionghoa merupakan komunitas yang keberadaannya di Indonesia 

memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan dari masyarakat Tionghoa ini sangat 

menonjol berkait dengan melekatnya ciri budaya yang dibawanya dari negeri asalnya.  

Di bulukumba, masyarakat etnis tionghoa mampu bergaul dan hidup bebas 

dengan berbagai aktivitas dan mendapat tempat kehidupan yang layak sama seperti 

masyarakat pribumi lainnya. Sebagian besar di kalangan etnis tersebut mengamalkan 

kehidupan dengan budaya hidup masyarakat Bugis Bulukumba dan tidak tertutup 

kesempatan untuk mengenal maupun menghayati kehidupan mereka dengan berbagai 

budaya juga tradisi Bugis Bulukumba sehingga di rumah mereka bisa berbicara 

dengan bahasa Bugis. Anak-anak mereka juga mendapat pendidikan di sekolah-

sekolah umum dan mereka yang sudah Islam boleh terlibat secara langsung dengan 

pengajian Islam.  

Islam merupakan agama yang sangat menghormati kebebasan individu. 

Seseorang akan menjadi beriman atau tidak, merupakan urusan Allah sebagai 

pemberi hidayah. Allah swt hanya memerintahkan untuk menyeru dengan 

                                                             
2
Masiga, A. 2018. Menelusuri Jejak Tionghoa di Bulukumba. Artikel. 

https://radarselatan.fajar.co.id/menelusuri-jejak-tionghoa-di-bulukumba/ (Diakses 22 Januari 

2019)  

 

https://radarselatan.fajar.co.id/menelusuri-jejak-tionghoa-di-bulukumba/
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memberikan dakwah tentang agamanya yang haq, tanpa boleh memaksa dengan 

kekerasan, seperti ditegaskan dalam Q.S Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi: 

ب َّ و بءَ  ئ  ش  ىْ م  إْ ي  ْ ه ف  ْ ى م  و  بء  ش  ف رْ كْ ي  هْ ف   ۚ هَْ  م  ۚ َ ف  هَْ  م  مْ ك  ب   ق مَ  ر  ى  قُّ ح  نْ بءَ  ا م  نَْ ب  ئ  ث ىاو  ي غ  ت  سْ ي  ث ىا ب غ   ي 

بطَ  أ ح  مْ ه  ب  ب ه  ق  اد  ر  س   ۚ ب  و  ت دْ أ عْ يى  م  ن  ب هظَّ ن  ا برً و  تَْ  بء  س  بو  ً ق ت ف  رْ م  ْسَ   ئ ب  ب  ا ر   انشَّ

مَ  هْ م  بنْ يك  ى  شْ ي  ىه  ج  ى  نْ ا  ۚ  

Terjemahnya: 

“Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin 

(beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia 

kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, 

yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya 

mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang 

menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat 

yang paling jelek.”
3
 

 

Dalam ayat tersebut Allah swt berfirman bahwa kebenaran itu datangnya dari 

Allah swt, dan Allah swt akan memberikan petunjuk (hidayah) kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. Untuk itu Nabi saw diperintahkan untuk memberikan kebebasan 

kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menentukan pilihan apakah mau beriman 

kepada Allah swt atau kafir dan tidak mau beriman kepada Allah swt.  Kondisi 

tersebut membuat banyak orang yang tertarik memeluk agama Islam, termasuk 

masyarakat etnis tionghoa. 

Konversi atau kata lain “Conversio” berarti tobat, pindah, dan berubah (agama), 

dalam kata Inggris “Conversion” yang mengandung pengertian berubah dari suatu 

agama ke agama lain.
4
 Proses yang dilalui oleh orang yang mengalami konversi 

berbeda satu sama lain, namun tiap-tiap konversi agama itu melalui proses-proses 

                                                             
3
Kementian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya surah Al- Kahfi ayat 29 

4
Jalaluddin.  2016. Psikologi Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. H. 337 
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jiwa sebagai berikut. Pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi, di mana 

segala sikap, tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Kedua, 

masa ketidaktenangan, konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, 

gelisah, putus asa, tegang, panik dan sebagainya, baik disebabkan oleh moralnya, 

kekcewaan atau oleh apapun juga, Ketiga, peristiwa konversi itu sendiri setelah masa 

goncang itu mnecapai puncaknya, maka terjadilah peristiwa konversi itu sendiri. 

Orang tiba-tiba mendapat petunjuk tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. 

Keempat, keadaan tenteram dan tenang, seteleh krisis konversi lewat dan masa 

menyerah dilalui, maka timbullah perasaan atau kondisi jiwa yang baru, rasa aman 

damai di hati, tiada lagi dosa yang tidak diampuni tuhan, tiada kesalahan yang patut 

disesali, semuanya telah lewat, segala persoalan menjadi enteng dan terselesaikan. 

Kelima, Ekspresi konversi dalam hidup, tingkat terakhir dari konversi itu adalah 

pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk kelakuan, sikap dan perkataan 

dan seluruh jalan hidupnya berubah mengikuti aturan-aturan yang di ajarkan oleh 

agama.
5
 

Seiring dengan perkembangan dan kepesatan ekonomi, politik, pendidikan, 

kehidupan sosial di Bulukumba serta kemurnian dan keunggulan agama Islam, 

semakin mewarnai langkah hidup masyarakatnya. Sehingga hal tersebut merupakan 

salah satu penyebab banyaknya masyarakat etnis Tionghoa berubah keyakinan, atau 

berpindah agama nenek moyang mereka kepada agama Islam. Di samping itu, hal 

tersebut juga dikarenakan usaha secara bersahaja dari lembaga-lembaga pemerintah 

                                                             
5
Daradjat, Z. 2005. Ilmu Jiwa Agama. Jakarta: Bulan Bintang.h. 159-164  
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dan tokoh formalitas masyarakat muslim Perak itu sendiri, yang memberikan 

motivasi dengan berbagai aktivitas dakwah. 

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang yang peneliti jelaskan di atas, 

peneliti ingin meneliti tentang “Konversi Agama di Kalangan Warga Etnis 

Tionghoa di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba”. 

B. Fokus dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan” Konversi 

Agama Etnis Tionghoa Di Bulukumba“ penelitiannya mengenai Konversi Agama.  

2. Deskripsi Fokus penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan 

subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan penelitian ini, terbatas kepada 

”Konversi Agama Etnis Tionghoa di Bulukumba”. Maka penulis memberikan 

deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Konversi Agama 

 Konversi Agama yang dimaksud dalam penelitian adalah proses perpindahan 

agama dari agama sebelumnya ke agama Islam yang dilakukan oleh etnis 

Tionghoa di Kabupaten Bulukumba. 

b. Etnis Tionghoa  

  Etnis Tionghoa yang dimaksud adalah etnis Tionghoa Asli dan   keturunann etnis 

Tionghoa yang tinggal di Kabupaten Bulukumba. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses konversi agama masyarakat etnis Tionghoa di Bulukumba? 

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tejadinya konversi agama di kalangan 

masyarakat etnis Tionghoa di Bulukumba? 

3. Bagaimana interaksi antar keluaraga masyarakat etnis Tionghoa di Bulukumba 

sesudah melakukan konversi agama ? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu usaha yang penulis lakukan untuk 

menemukan data atau tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang diajukan 

sebagai bahan perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas. Dalam melakukan 

penelitian ini, selain menggunakan teori-teori yang relevan. Peneliti juga akan 

melakukan kajian-kajian tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini akan membantu 

peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci. Adapun 

hasil penelitian yang relevan yang dapat mendukung penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khaerul umam mohammad dan Muhammad 

Syafiq tentang “Pengalaman Konversi Agama pada Muallaf Tionghoa” 
6
. 

penelitian ini menjelaskan tentang pengalaman konversi agama yang 

dilakukan, perubahan psikologis, dan hubungan sosial pada muallaf Tionghoa.  

                                                             
6
 Khaerul umam Mohammad & Muhammad Syafiq, Pengalaman Konversi Agama 

pada Muallaf Tionghoa,  Character, Vol. 2 Nomor. 3, 2014 



7 
 

 
 

2. Penelitian yang dilakukan Saftani ridwan. AR tentang “ Konversi Agama dan 

faktor Ketertarikan terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf yang memeluk Islam 

dalam acara dakwah DR. Zakir Naik di Makassar)”. 
7
Penelitian ini membahas 

tentang ketertarikan non muslim memeluk Agama Islam ditengah isu-isu 

media asing. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Sumbulah tentang ““ Konversi Agama 

dan faktor Ketertarikan terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf yang memeluk 

Islam dalam acara dakwah DR. Zakir Naik di Makassar)”
8
. Penelitian ini 

membahas tentang makna konversi agama bagi para elite agama di malang.   

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ana urbah tentang “Studi Keagamaan para 

Mualaf Pasca Konversi Agama di Masjid Al-Falah Surabaya”. 
9
 Penelitian 

tersebut membahas tentang pemahaman, perilaku, dan aktivitas keagamaan 

para mualaf pasca konversi agama, serta respon yang diberikan oleh keluarga 

mualaf pasca konversi.  

 

 

                                                             

7
 Saftani ridwan. AR. “ Konversi Agama dan faktor Ketertarikan terhadap Islam (Studi Kasus 

Muallaf yang memeluk Islam dalam acara dakwah DR. Zakir Naik di Makassar)”.Sulesana. Vol. 11 

Nomor 1, 2017 

8
 Umi Sumbulah, “ Konversi Agama dan faktor Ketertarikan terhadap Islam (Studi Kasus 

Muallaf yang memeluk Islam dalam acara dakwah DR. Zakir Naik di Makassar), Analisis,Vol. XIII, 

Nomor. 1, 2013 

9
 Ana Urbah, Studi Keagamaan para Mualaf Pasca konversi Agama di masjid Al-Falah 

Surabaya, Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan filsafat, Universtias Islam  Negeri Sunan Ampel 

Surabaya,  2018. 
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E. Tujuan 

1. Untuk mengetahui proses konversi agama masyarakat etnis Tionghoa di 

Bulukumba 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tejadinya konversi agama 

di kalangan masyarakat etnis Tionghoa di Bulukumba 

3. Untuk mengetahui interaksi antar keluarga masyarakat etnis Tionghoa di 

Bulukumba sesudah melakukan konversi agama. 

F. Manfaat 

a. Secara Teoritis, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

sumbangsih peneliti kepada semua pihak khususnya Fakultas Ushuluddin 

Filsafat, dan Politik Jurusan Sosiologi Agama dan umumnya UIN Alauddin 

Makassar 

b. Secara Praktis, peneliti mengharap hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan diri bagi peribadi dan semoga dapat memberi pengetahuan kepada 

mahasiswa maupun masyarakat. 

  



 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konversi Agama 

1. Pengertian Konversi Agama 

Konversi agama berasal dari kata “Conversio” yang berarti tobat, pindah, atau 

berubah. Konversi agama dapat diartikan sebagai perpindahan keyakinan seseorang 

atau kelompok dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain yang dianggapnya lebih 

baik. Max Heirich mengemukakan bahwa konversi agama merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan seseorang atau kelompok orang masuk ke suatu sistem kepercayaan 

yang berlawanana dengan kepercayaan yang dianutnya.
10

 

Makna konversi agama secara terminologi ada beberapa pengertian. Zakiyah 

Daradjat menyebutkan konversi agama secara terminologi adalah (Inggris: 

conversion) berarti berlawanan arah, yang dengan sendirinya konversi agama berarti 

terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan 

semula. 
11

 Oleh karena itu mempunyai dua pengertian, pindah dari suatu agama ke 

agama yang lain atau pindah dari suatu tingkatan pendalaman dalam satu agama ke 

tingkatan yang lebih tinggi, yaitu dari keadaan belum memahami menjadi memahami 

dan melaksanakan. 

                                                             

10
 Jalaluddin.Psikologi Agama. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 331  

11
 Zakiyah Daradjat, Ilmu Agama, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005). hlm. 137 
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Istilah konversi agama ada dua madzhab. Pertama, makna konversi sesuai asal 

bahasa yakni perubahan. Semua perubahan disebut konversi, baik itu perubahan 

keyakinan dari Islam ke non Islam ataupun dari non Islam ke Islam yang jelas 

mengalami perubahan agama. Konversi agama juga banyak menyangkut masalah 

psikologi (kejiwaan) manusia dan pengaruh lingkungan dimana manusia berada. 

Konversi agama yang dimaksud selain uraian di atas memiliki beberapa pengertian, 

yaitu: Terjadinya perubahan pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan 

kepercayaan yang dianutnya; Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi 

kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak, 

Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan kepercayaan dari suatu 

agama ke agama lain,. tetapi ,juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama 

yang dianutnya sendiri; Faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan makna perubahan 

selain itu juga disebabkan oleh faktor petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
12

 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa konversi agama 

merupakan perpindahan agama yang dilakukan oleh seseorang dari satu agama ke 

agama lain yang dianggap mampu memberikan perasaan tenang dan terlindungi 

kepada orang tersebut. 

2. Faktor yang memengaruhi Konversi Agama 

Faktor penyebab konversi agama di bagi berdasarkan pemahaman para ahli 

yang terlibat dalam berbagai disiplin ilmu. Para ahli tersebut mmengemukakan 

                                                             
12

 Jalaluddin, op.cit., h. 246. 
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masing masing pendapat mereka tentang faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan konversi agama.  

a. Ahli agama berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya konversi agama 

adalah adanya petunjuk ilahi yaitu kekuatan supranatural yang secara 

dominan memengaruhi diri seseorang atau kelompok untuk melakukan 

konversi agama. 

b. Ahli sosiologi berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya konversi 

agama adalah adanya pengaruh sosial. Adapun pengaruh sosial yang 

dimaksud antara lain: 

1) Pengaruh hubungan atar pribadi yang bersifak keagamaan amaupun non 

keagamaan 

2) Pengaruh kebiasaan rutin 

3) Anjuran dari orang-orang terdekat 

4) Pengaruh pemimpin keagamaan 

5) Pengaruh kelompok berdasarkan hobi 

6) Pengaruh kekuasaan pemimpin 

c. Ahli psikologi berpendapat bahwa yang menjadai faktor penyebab terjadinya 

konversi agama adalah kondisi batin atau psikologis seseorang baik dari 

dalam diri maupun dari lingkungan seseorang. Adanya tekanan batin yang 

dirasakan oleh seseorang mendorong orang tersebut mencari ketengan jiwa 
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dan mencari perlindungan dari kekuatan yang lain yang dapat memberikan 

ketentraman jiwa.  

a. Faktor Internal  

1) Kepribadian 

Secara psikologis tipe kepribadian tertentu akan memengaruhi kehidupan jiwa 

seseorang. Dalam penelitian yang dilakukakn william james menemukan bahwa tipe 

kepribadian melankolis memiliki kerentanan perasaan yang lebh mendalam yang 

dapat menyebabkan terjadinya konversi agama. 

2) Faktor pembawaan 

Guy E Swansosn dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya 

kecenderungan urutan kelahiran memengaruhi konversi agama seseorang. Dimana 

anak tengah sangat rentan dengan stress jiwa.  

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Keluarga, keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, 

kesulitan seksual, kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat, dan lainnya 

menjadi faktor penyebab terjadinya konversi agama dimana kondisi seperti ini 

menjadikan seseorang mengalami tekana batin yang hebat sehingga konversi 

agama diyakini dapat menjadi salah satu cara untuk meredakan tekanan tersebut 

2) Lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 

konversi agama dimana orang yang melakukan konversi agama tersebut merasa 
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sebatang kara sehingga konversi agama diaanggap mampu menjadi penenang 

jiwa. 

3) Perubahan status terutama perubahan status yang terjadi secara mendadak sepeti: 

peceraian, pernikahan, perubahan pekerjaan, dan perkumpulan.  

4) Kemiskinan dimana kondisi sosial ekonomi yang mendorong terjadinya konversi 

agama dimana orang awam cenderung memilih agama yang menjanjikan 

kehidupan dunia yang lebih baik. 

William james menyimpulkan bahwa konversi agama  terjadi karena : 

a) Adanya tenaga jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang sehingga pada 

diri orang tersebut muncul persepsi baru. 

b) Adanya krisis dalam diri seseorang yang tejadi secara mendadak. 

c) Adanya keinginan pembebasan diri dari tekanan batin.      

Berdasarkan gejala tersebut  istilah yang digunakan starbuck membagi 

konversi agama dalam 2 tipe yaitu: 

a. Tipe volitional (perubahan bertahap) 

Konversi tipe ini terjadi secara bertahap sehingga menjadi suatu kebiasaan 

dan perjuanagan batin untuk menjauhkan diri dosa karena ingin mendapatkan 

suatu kebenaran. 

b. Tipe self-surender (perubahan drastis) 
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Konversi tipe ini terjadi secara mendadak dengan adanya perubahan 

pendirian yang terjadi secara tiba-tiba  dari kondisi tidak taat ke kondisi taat. 

konversi tipe ini juga diyakini terjadi karena adanya pengaruh petunjuk dari Yang 

Maha Kuasa. 

c. Ahli pendidikan berpendapat bahwa faktor yang memengaruhi terjadinya 

konversi agama adalah tingkat pendidikan seseorang. Maraknya sekolah-

sekolah berbasis keagamaan mendorong seseorang untuk ikut dan melakukan 

konversi agama.
13

 

3. Proses Konversi Agama 

Konversi agama menyangkut perubahan batin seseorang  secara mendasar. 

Dalam membicarakan proses terjadinya konversi agama, sebenarnya susah untuk 

menentukan suatu garis, atau rentetan proses yang akhirnya membawa kepada 

keadaan keyakinan yang berlawanan dengan keyakinannya yang lama. Proses ini 

berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, sesuai dengan pertumbuhan jiwa 

yang dilaluinya, serta pengalaman dan pendidikan yang diterimanya sejak kecil, 

ditambah dengan suasana lingkungan, dimana ia hidup dan berpengalaman terakhir 

yang menjadi puncak dari perubahan keyakinan itu, selanjutnya apa yang terjadi pada 

hidupnya sesudah itu 
14

 

Demikian pula seseorang atau kelompok yang mengalami proses konversi 

agama ini. Segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri 
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 Jalaluddin, op.cit., h. 248 
14

 Zakiyah Daradjat,op.cit,h 361 
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berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya (agama), maka setelah terjadi konversi 

agama pada dirinya secara spontan pola lama ditinggalkan sama sekali
15

  

Konversi agama tentunya tidak begitu saja terjadi, akan tetapi membutuhkan 

sebuah proses-proses jiwa yang menjadi latar belakang terjadinya konversi, antara 

lain sebagai berikut : 
16

 

a. Masa tenang pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi, dimana 

segala sikap, tingkah laku dan sifat sifatnya acuh tak acuh menentang agama.  

b. Masa ketidaktenangan; konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam 

hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik dan sebagainya, baik yang disebabkan 

karena moralnya, kekecewaan atau oleh apapun juga. Pada masa tegang, gelisah 

dan konflik jiwa yang berat itu, biasanya orang mudah perasa, cepat 

tersinggung dan hampir putus asa dalam hidupnya, dan mudah kena sugesti.  

c. Peristiwa konversi  itu sendiri setelah masa goncang itu mencapai puncaknya, 

maka terjadilah peristiwa konversi itu sendiri. Orang merasa tiba-tiba mendapat 

petunjuk Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Hidup yang tadinya seperti 

dilamun ombak atau diporak porandakan oleh badai  topan persoalan, jalan 

yang akan ditempuh penuh ombak dan duri. Tiba-tiba angin baru dihembus, 

hidup berubah menjadi tenang, segala persoalan mendadak hilang.   

d. Kadaan tenteram dan tenang. Setelah krisis konversi lewat dan masa menyerah 

dilalui, maka timbullah perasaan atau kondisi jiwa yang baru, rasa aman dan 
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 Jalaluddin, op.cit., h.368 
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 Zakiyah Daradjat op.cit. h.161 
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damai dihati, tiada dosa lagi yang diampuni Tuhan; tiada kesalahan yang patut 

disesali, semuanya telah lewat, segala persoalan menjadi mudah terselesaikan.  

e. Ekspresi konversi dalam hidup. Tingkat terakhir dalam konversi itu adalah 

pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, kelakukan, sikap dan 

perkataan, dan seluruh jalan hidupnya berubah mengikuti aturan-aturan yang 

diajarkan oleh agama. Maka konversi yang diiringi dengan tindak dan 

ungkapan-ungkapan kongkrit dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang akan 

menjawab tetap dan mantapnya perubahan keyakinan tersebut. 

B. Etnis Tionghoa 

Kata etnis berasal dari kata ethnosyang dalam bahasa Yunani berarti 

“masyarakat”
17

 Etnis adalah golongan masyarakat yang didefinisikan secara sosial 

berdasarkan berbagai macam karakteristik kulturnya. Etnisitas atau kesukubangsaan 

selalu muncul dalam konteks interaksi sosial pada masyarakat majemuk.
18

 Dalam 

proses sosial kelompok etnik akan memanfaatkan atribut-atribut sosial-budaya yang 

dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Manifestasi etnisitas sering menimbulkan 

ketegangan dan konflik sosial di antara pihak-pihak yang terlibat atau yang 

berkepentingan. 

Kelompok etnis dalam masyarakat terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Kelompok mayoritas 

                                                             
17

 Abdullah, Amin. 2005. Pendidikan Multikultural. Pilar Media. Yogyakarta. 193 
18

 Tumanggor, Rusmin. Dkk. 2010. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Kencana. Jakarta. 110 
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Kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat 

merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk 

mengontrol. Konsep mayoritas sering dihubungkan dengan dominant culture. Konsep 

mayoritas dipahami sebagai sebuah aspek yang berkaitan dengan kehidupan kita, 

terutama dalam interaksi antarmanusia. 

Definisi mayoritas adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah 

elemen di dalamnya mencapai lebih dariseparuh himpunan tersebut. Mayoritas bisa 

dibedakan dengan pluralitas, yang berarti himpunan bagian yang lebih besar daripada 

himpunan bagian lainnya.
19

 Lebih jelasnya, pluralitas tidak bisa dianggap mayoritas 

jika jumlah elemennya lebih sedikit daripada separuh himpunan tersebut. Dalam 

bahasa Inggris Britania, mayoritas (majority) dan pluralitas (plurality) sering 

disamakan dan kata mayoritas juga kadang dipakai untuk menyebut margin 

kemenangan, yaitu jumlah suara yang memisahkan pemenang pertama dan pemenang 

kedua. 

Sebuah mayoritas bisa disebut mayoritas sederhana supaya bisa dibedakan 

dengan jenis mayoritas lainnya,mayoritas keseluruhan dalam sistem 

parlementer adalah perbedaan jumlah anggota legislatif antara pihak pemerintah 

dan oposisi,mayoritas absolut adalah mayoritas "seluruh" pemilih, bukan hanya 

orang-orang yang sudah memilih, dan super mayoritas adalah mayoritas yang 

lebih kuat daripada mayoritas sederhana. Jadi kelompok mayoritas dapat 
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 Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik. Yogyakarta : LKIS. H 175 
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dikatakan sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dominan atas kelompok 

minoritas baik dalam hal budaya, sosial, ekonomi, maupun politik. 

b. Kelompok Minoritas 

Beberapa pengertian kelompok minoritas yaitu Kelompok minoritas adalah:  

1. kelompok yang susunan anggotanya selalu memiliki karakteristik yang 

sama, sehingga tetap menampilkan perbedaan dengan kelompok dominan.
20

 

2. Menurut Hebding, kelompok minoritas merupakan kelompok yang berbeda 

secara kultural, fisik, kesadaran sosial, ekonomi, sehingga perlu di 

diskriminasi oleh segmen masyarakat dominan atau kelompok masyarakat 

sekeliling. 

3. Kelompok minoritas menurut Louis Wirth diartikan sebagai kelompok yang 

karena memiliki karakteristik fisik dan budaya yang sama, kemudian 

ditujukan kepada orang lain dimana mereka hidup dan berada. 

 

 Sebuah studi minoritas mengajarkan kepada kita bahwa setiap negara 

memiliki kelompok kecil yang disebut minoritas. Ciri-ciri kelompok minoritas yaitu 

Kebangsaan yang berbeda, bahasa yang berbeda, agama yang berbeda, kebiasaan dan 

sebagainya. 

Brigjen Tedy Jusuf dalam bukunya berjudul “Sekilas Budaya Tionghoa” 

mengatakan bahwa: 

Orang cina adalah orang yang berwarga negara China, yang setara dengan 

orang Jepang dan orang Indonesia. Sedangkan orang-orang keturunan Cina di 
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Indonesia secara khas disebut sebagai orang Tionghoa, dengan demikianakan 

mudah membedakan bahwa orang Cina sebagai Warga Negara Asing (WNA) 

dan orang Tionghoa sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)
21

 

 

 

Status Tionghoa peranakan sebagai sebuah minoritas di Indonesia berbeda 

dengan status minoritas di negara-negara lain. Tionghoa peranakan di Indonesia 

sebagian besar berbicara bahasa Indonesia ketimbang Tionghoa. Menurut Ridwan 

mengutip Parsudi Suparlan bahwa kelompok minoritas adalah orang yang 

diperlakukan secara diskriminatif dalam masyarakat karena ciri-ciri fisik tubuh atau 

asal usul keturunan atau kebudayaan yang berbeda. Mereka diperlakukan sebagai 

orang luar dalam masyarakat tempat mereka hidup juga menempati posisi yang tidak 

menguntungkan karena mereka tidak memperoleh akses sosial, ekonomi dan politik. 

Hak-hak minoritas dan multikulturalisme dapat menjadi alternatif dan solusi bagi 

masa depan Indonesia yang lebih baik. Di Indonesia masih terdapat kerancuan 

dengan istilah “Tiongkok”, “Cina” dan “China‟. Secara linguistik istilah “Tiongkok” 

dan “Tionghoa” hanya ditemukan di Indonesia karena lahir dari pelafalan “Zhong 

Guo” (Negara Tengah) dalam Bahasa Indonesia dan dalek Hokien.Menurut 

Wikipedia, Tionghoa atau Orang Tionghoa adalah sebutan di Indonesia untuk orang-

orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata ini dalam Bahasa Indonesia sering 

dipakai untuk menggantikan kata “Cina” yang kini memiliki konotasi negatif.
22
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 Suryadinata,Leo.op.cit. h 216 
22

 Suryadinata,Leo. op.cit. h 260 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
23

 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana peneliti secara langsung 

berinteraksi dengan subjek penelitian. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif 

yang kemudian menggambarkan konversi agama etnis Tionghoa di Bulukumba.  

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba . 

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan sejak pengesahan 

proposal dan penerbitan surat rekomendasi.  

 

 

                                                             
23

 Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. H. 154 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir 

yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 

pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang 

diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. berdasarkan permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana Konversi Agama Etnis Tionghoa di 

Bulukumba. adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui hubungan sosial warga etnis 

Tionghoa dengan warga pribumi. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan 

yang berkaitan dengan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan 

menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan sosial. 

2. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan 

hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan menggambarkan kejadian-

kejadian yang terjadi secara sitematis dengan meneliti berbagai macam kegiatan 

masyarakat setempat.
24

 Pendekatan ini berguna untuk mengetahui bagaimana 

konversi agama etnis Tionghoa. 

3. Pendekatan Psikologis 

                                                             
24

 Muhammad Idrus, 2009.Metode Penelitian Ilmu Sosial .Yokyakarta: Erlangga, h. 59. 
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Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat kondisi 

jiwa pribadi yang beragama. Didalam pendekatan tersebut hal yang menarik bagi para 

peneliti adalah kondisi jiwa manusia yang berhubungan dengan agama baik itu 

pengaruh atau akibat termasuk manfaat berpikir positif. 

C. Sumber Data dalam Penelitian 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Data primer, adalah data yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian, dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan informan. 

Penetuan informan dilakukan dengan menentukan informan kunci.  

2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui dokumentasi yang 

bersumber dari buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun jurnal-jurnal, 

serta dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan diteliti.
25

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

a. Teknik pengumpulan data primer  

Adapun cara memperoleh data primer adalah:  

1. Observasi 

                                                             
25

 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2002), h.10. 
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Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang sudah diteliti.
26

 Kemudian peneliti melakukan suatu 

pengamatan secara langsung untuk membuktikan atau melihat bagaimana interaksi 

sosial warga Tionghoa yang telah melakukan konversi agama dengan masyarakat 

pribumi di kecamatan Ujungbulu kabupaten Bulukumba. 

2. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada rinforman 

untuk mendapatkan informasi.
27

 Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin, di mana penulis mengunjungi langsung informan kunci untuk 

menggali informasi tentang konversi agama yang dilakukan. Kemudian, peneliti juga 

melakukan wawancara kepada informasn lain berdasarkan informasi yang didapatkan 

dari informan kunci. Untuk mengetahui kehidupan sosial setelah melakukan konversi 

agama, peneliti juga mencoba menggali informasi kerabat atau keluarga terdekat 

informan kunci.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan 

informasi dalam bidang pengetahuan.
28

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

camera dan alat tulis untuk membantu mengumpulkan data-data. 

b. Teknik pengumpulan data sekunder  

                                                             
26

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakata, Jakarta: PT. Gramedia, 1990, h. 

173. 

27
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Alfabeta, ( Bandung: 2010), h. 333. 

28
 Kamus Besar Bahasa Indonesia online di akses tanggal 18 Desember 2019 
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Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data, 

jurnal, dan mengambil bahan dari situs-situs internet yang dianggap relevan dengan 

masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti merupakan instrumen penelitian terpenting dalam sebuah peneitian 

kualitatif untuk mendapatkan data dari lapangan dengan  menggunakan alat-alat 

sebagai berikut: 

1. Alat tulis menulis: buku, pulpen atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang di dapat pada saat observasi dan wawancara. 

2. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan yaitu pada tempat 

observasi. 

3. Alat perekam seperti tape recorder/ Handphone. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Teknik pengelolahan data dan analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Reduksi Data  

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

b. Display Data  
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Display merupakan penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk 

tertentu, sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian data, penulis 

melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam 

pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian 

menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganilis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang 

dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah 

pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-

kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 

memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan 

kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Kabupaten Bulukumba adalah merupakan salah satu kabupaten dibagian 

selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 153 Km dari ibu kota Provinsi 

Sulawesi Selatan terletak di antara 05ᵒ 20‟ - 05ᵒ 40‟ Lintang Selatan (LS) dan 119ᵒ 

58‟ - 120ᵒ 28‟ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi : 

- Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 

- Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Laut Flores 

- Sebelah Barat   : Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 

- Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Teluk Bone 

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67 Km² atau sekitar 1.85 % 

dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang meliputi 126 

desa/kelurahan yang terdiri dari 24 kelurahan dan 102 desa. Ditinjau dari 10 

kecamatan terdapat 2 kecamatan yang luas, yaitu Kecamatan Gantarang dan 

Kecamatan Bulukumpa, masing-masing 173,51 Km² dan 171,33 Km², sekitar 29,87 

% dari luas Kabupaten Bulukumba, kemudian yang terkecil adalah Kecamatan 
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Ujungbulu yang berlokasi Ibukota Kabupaten (Kota Bulukumba) dengan luas 

wilayah 14,44 Km² atau 1,25 % dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba.
29

 

2. Kondisi Topografi 

Bentuk wilayah yaitu datar, bergelombang, bukit dan bergunung, 95,39 % 

berada pada ketinggian 0-100 M diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat 

kemiringan tanah 0-40ᵒ, selanjutnya untuk memperoleh gambaran luas wilayah 

ketinggian Kecamatan Ujungbulu  

- Luas wilayah  : 14.44 Km² 

- Luas kabupaten : 1.25 % 

3. Demografi 

Data yang diperoleh jumlah penduduk kecamatan ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba sebesar 49.291 jiwadengan rincian. 

- Laki-laki  : 23.789 Jiwa 

- Prempuan : 25.505 Jiwa 

                                                             
 29 Riview Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP12_JM) Kabupaten 

Bulukumba. 2016-2020. Profil Kabupaten Bulukumba. Bulukumba. 
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Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba
30

 

 

 

Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Ujungbulu
31

 

                                                             
30 Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba 
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B. Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa Di Makassar 

Tokoh cina di Makassar, Arwan Tjahjadi, bercerita tentang sejarah 

masuknya Masyarakat Tionghoa diMakassar, Sulawesi Selatan.  Menurutnya, 

orang Tionghoa sudah ada saat belum dikenal nama Indonesia. Mereka mnyebar 

dan muncul di berbagai penjuru nusantara “Aliran imigrasi ini terjadi tahun 1.500, 

saat itu Laksmana Cheng Ho ingin mencari kehidupan baru. Jadi, yang mau 

bekerja, berdangang, dan berpenghasilan baik datang ke Indonesia,” kata Arwan. 

Dia menjelaskan setelah terjadi sumpah palapa kata nusantara baru dikenal. 

Ketika itu Laksmana Cheng Ho menurunkan armadanya keberbagai daerah seperti 

Semarang, Malaka, dan Makassar.  

Kendati demikian, dia mengaku etnis Tionghoa sempat kesulitan bergerak 

ketika pecahnya G30SPKI hingga masa kepemimpinan Soeharto. Sehingga 

perayaan imlek hanya dilakukan dikeluarga-keluarga saja. “Imlek itu tak 

dirayakan di tempat umum ketika 32 tahun kepemimpinan era Soeharto,” 

tuturnya. 

Namun, seiring berjalannya waktu semua berubah. Yang dulunya orang 

Tionghoa tak nyaman berada di Indonesia kini sudah tenang, termasuk di 

Makassar. Bahkan, lanjut Arwan, sekarang perayaan imlek ini tak hanya 

dinikmati orang Tionghoa saja. Tapi bisa dilakukan semua orang dan imlek milik 

siapa saja. “Misalnya saya, saya itu gelar open house yang mau datang silahkan” 

ucap dia.
32

 

                                                                                                                                                                       
31 Peta Administrasi Kecamatan Ujungbulu 
32 Didit Haryadi. 2018. Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa Di Makassar. Artikel. 

travel.tempo.co/red/1060017/sejarah-masuknya-etnis-tionghoa-di-makassar/Diakses 

(13/10/20). 
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C. Sejarah Masuknya Etnis Tionghoa di Kabupaten Bulukumba 

Para pedagang dari Cina memasuki wilayah nusantara dengan membawa 

barang-barang termasuk keramik untuk dipasarkan di bandar-bandar pelabuhan 

yang mereka singgahi. Namun, tidak sedikit pula kapal pengangkut barang 

mereka tenggelam di dasar laut dan benda-benda keramik tersebut ditemukan oleh 

penyelam kemudian dijual dengan harga mahal. Keramik peninggalan cina, di 

Lemo-lemo kemungkinan berasal dari tiga sumber. Keramik tersebut mungkin 

hasil penemuan para penyelam di dasar laut, dimana di tempat itu terdapat 

bangkai kapal pedagang Cina atau bajak laut yang tenggelam ratusan tahun lalu. 

Kemungkinan lainnya, oleh-oleh yang dibawa pulang para pelaut dari perantauan 

mereka. Bisa juga hadiah yang dipersembahkan oleh pendatang (pedagang Cina) 

sebagai tanda penghargaan kepada tokoh masyarakat setempat
33

 

Diyakini keturunan Tionghoa dari Cina ada di Bulukumba sebelum 

Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Dalam sebuah tulisan tentang perjuangan 

rakyat, kabar kemerdekaan pertama kali sampai ke masyarakat Bulukumba 

melalui radio keturunan Tionghoa. Tidak ada yang tau pastikapan keturunan 

Tionghoa masuk dan menetap di daerah bertajuk Butta Panrita Lopi ini. Namun, 

beberapa tulisan mencatat Tionghoa ada di Bulukumba sebelum kemerdekaan.  

Masuknya Tionghoa di Bulukumba, tersebar di sejumlah wilayah kota dan 

kecamatan, termasuk di Tanete. Namun pusat domisili warga keturunan Tionghoa 

berada di kota Bulukumba hingga saat ini.  

 

                                                             
 33 Radar Selatan. 2017. Menelusuri Jejak Tionghoa Di Bulukumba. Artikel. 

radarselatan.fajar.co.id Diakses (13/10/20). 
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D. Profil Responden 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data untuk mengetahui 

bagaimana proses konversi agama yang dilakukan etnis Thionghoa di Kecamatan 

Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Peneliti kemudian mengambil sampel 

penelitian sebanyak 4 (empat) orang responden yang merupakan etnis Thionghoa 

asli yang telah melakukan konversi agama dari agama sebelumnya serta 

berdomisili di kecamatan Ujung Bulu. Adapun responden yang peneliti pilih 

adalah sebagai berikut: 

Kode Nama Informan Umur 

R1 Sitti Masita 46 

R2 H.Ondy Fiter 48 

R3 Siang Jaya 59 

R4 Petrus Liling 61 

 

E. Proses Konversi Agama 

Proses yang dilalui oleh orang-orang yang mengalami Konversi agama 

berbeda satu dengan yang lainnya, selain sebab yang mendorongnya dan 

bermacam pula  tingkatnya, ada yang dangkal, sekedar untuk dirinya saja dan ada 

pula yang mendalam, disertai dengan kegiatan agama yang sangat menonjol 

sampai pada perjuangan mati-matian ada yang terjadi dalam sekejap mata dan ada 

yang berangsur-angsur. 

Proses konversi agama yang dilakukan oleh semua repsonden berbeda-

beda. Ada yang melakukan konversi dengan cepat dan diterima secara baik oleh 
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masyarakat pribumi. Namun, ada pula yang kurang diterima oleh masyarakat 

pribumi. Zakiyah Daradjat mengemukakan bahwa konversi agama menyangkut 

perubahan batin seseorang  secara mendasar. Dalam membicarakan proses 

terjadinya konversi agama, sebenarnya susah untuk menentukan suatu garis, atau 

rentetan proses yang akhirnya membawa kepada keadaan keyakinan yang 

berlawanan dengan keyakinannya yang lama.  

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, proses untuk melakukan 

konversi agama pada responden memakan waktu bertahun-tahun. Proses bertahun 

tahun ini berlangsung dalam beberapa fase, yaitu fase dimana responden 

mengalami perubahan pemikiran terhadap agama yang dianut sebelumnya dan 

mulai melakukan pencarian informasi terhadap agama yang akan dianutnya. Hal 

tersebut diungkapkan oleh responden yang berumur 61 tahun melalui wawancara 

dia mengatakan : 

“Waktu yang saya  lalui itu cukup lama, saya memikirkan untuk berpindah 

agama melalui sosialisasi bersama umat muslim yang merupakan teman 

dekat saya selama 10 tahun”
34

 

Untuk melakukan konversi agama, bapak Petrus Liling ini mengalami 

proses untuk berfikir cukup lama yakni 10 tahun, tentunya bukan hal yang mudah 

baginya untuk memutuskan melakukan konversi agama, 10 tahun bukanlah waktu 

yang singkat namun, melalui sosialisasi bersama teman dekatnya yang seorang 

muslim akhirnya ia memantapkan keinginannya untuk melakukan konversi 

agama. 

                                                             
34 Wawancara Petrus Liling, 30/09/2020 di BTN Balinda 
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Berbeda dengan yang dialami oleh Bapak Petrus Liling, Bapak H. Ondi 

Fiter memikirkan untuk melakukan konversi agama di usia yang masih belia 

yakni pada saat duduk di bangku kelas 1 sampai kelas 2 Sekolah Dasar. Beliau 

memerlukan waktu yang lebih singkat di banding Bapak Petrus Liling untuk 

melakukan konversi agama yakni 2 tahun. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

informan Bapak H. Ondi Fiter berumur 48  tahun melalui wawancara yang 

mengatakan bahwa : 

“Saya berfikir selama 2 tahun sejak duduk dikelas 1  sampai kelas 2 

Sekolah Dasar”
35

 

Waktu berfikir selama 2 tahun adalah waktu yang lumayan lama apalagi 

bagi seorang anak kelas 1 Sekolah Dasar, meskipun Bapak H. Ondy Fiter 

melakukan konversi agama di usia yang masih belia namun, beliau tetap semangat 

untuk mempelajari Islam dan memantapkan pilihannya untuk memilih Islam 

sebagai agamanya. 

Adapun yang dijelaskan Informan Ibu Sitti Masita, yang berumur 46 tahun 

melalui wawancara yang mengatakan bahwa : 

“Waktu yang saya lalui itu tidak terlalu lama, kalua saya ingat-ingat lagi, 

mungkin kurang dari se-Tahun, karena saya diajari oleh calon suami saya 

pada saat itu dengan keluarganya tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam 

dan cara hidup kita sebagai orang Islam di lingkungan masyarakat kita, 

supaya lebih memantapkan hati dalam beragama.”
36

 

                                                             
35 Wawancara H. Ondi Fiter 30/09/2020 di Jl. S. Parman 
36 Wawancara Sitti Masita  27/09/2020 di BTN Cabalu 
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Ibu Sitti Masita ini melakukan konversi agama karena ia mengikuti calon 

suaminya, ia hendak menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Islam, ia 

belajar Islam dibantu oleh keluarga-keluarga calon suaminya, dan dalam kurun 

waktu kurang dari setahun ia pun memantapkan hatinya untuk memeluk agama 

Islam. 

Yang terakhir yang dijelaskan oleh informan Bapak Siang Jaya, yang 

berumur 59 tahun melalui wawancara yang mengatakan bahwa : 

“waktu yang saya perlukan tidak lama hanya karena kebiasaan saya sering 

mendengarkan adzan.”
37

 

Bapak Siang Jaya ini melakukan konversi agama dengan waktu yang 

singkat hanya karena kebiasaan yang dilakukan yakni sering mendengarkan suara 

adzan hatinya tergerak untuk memeluk agama Islam sebagai agamanya, karena 

dengan mendengarkan suara adzan hanya menjadi tenang dan damai. 

Selama masa tersebut informan kemudian mengalami beberapa perasaan 

yang membuat informan merasa mantap untuk melakukan konversi agama. Fase 

tersebut dinamakan fase ketidaktenangan dimana informan merasa ada perasaan 

tenang dengan agama yang akan dianut. Seperti yang diungkapkan oleh bapak 

Siang Jaya bahwa ketika ia mendengarkan adzan ada perasaan tenang yang 

dirasakan. Hal tersebut yang memantapkan hatinya untuk melakukan konversi 

agama. 

 

                                                             
37 Wawancara Siang Jaya 30/09/2020 di Jl. A.P. Pettarani 
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Setelah merasa mantap melakukan konversi agama, informan tersebut 

melakukan proses berpindah agama dengan mengikuti syarat dan syariat islam 

yang dibimbing oleh seorang ahli agama. Proses konversi tersebut dimulai dengan 

informan membaca dua kalimat syahadat, kemudian berjanji untuk melaksanakan 

rukun iman yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, kemudian melakukan 

mandiwajib dan mensucikan diri dengan berwudhu. Untuk melaksanakan proses 

perpindahan agama secara resmi dan diakui oleh Negara, informan kemudian 

mengurus perubahan data penduduk di kantor pencatatan sipil. Hasil tersebut 

diungkapakn pda sesi wawancara dengan informan Bapak Petrus Liling, berumur 

61 tahun yang mengatakan bahwa : 

“Melaksanakan rukun Islam dan yang lainnya, salah satunya mengucapkan 

dua kalimat syahadat yang mana itu yang utama, bersedia melakukan 

rukun Iman yang telah di tetapkan dalam Islam, melakukan mandi wajib 

untuk mensucikan diri dan mengurus di catatan sipil sebagai perubahan 

data penduduk waktu itu”.
38

 

Proses yang dilakukan Bapak Petrus Liling Seperti proses konversi agama 

pada umumnya yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan rukun 

Islam dan rukun iman, dan mengurus di kantor catatan sipil. 

Wawancara dengan informan Bapak H. Ondi fiter, berumur 48 tahun yang 

mengatakan bahwa : 

“Proses yang saya lakukan untuk konversi agama yakni melaksanakan 

rukun Islam salah satunya yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, 

                                                             
38 Wawancara Petrus Liling 30/09/2020 di BTN Balinda 
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mematuhi rukun Iman, melaksanakan mandi wajib dan mengurus di kantor 

catatan sipil”
39

 

Wawancara dengan informan Bapak Siang Jaya, berumur 59 tahun yang 

mengatakan bahwa : 

“Seperti proses pada umumnya yang sudah diatur dalam  

Islam yaitu, rukun Islam dan yang lainnya, salah satunya mengucapkan 

dua kalimat syahadat yang mana itu yang utama, langsung melakukan 

sholat jumat karena saya melakukan konversi agama pada hari jumat, 

bersedia melakukan rukun Iman yang telah di tetapkan dalam Islam, 

melaksanakan mandi wajib dan mengurus di catatan sipil sebagai 

perubahan data penduduk waktu itu.”
40

 

Proses yang dialami oleh Bapak Siang Jaya ini sedikit berbeda karena 

beliau langsung melakukan sholat jumat pada saat melakukan konversi agama 

karena beliau melakukan konversi agama itu pada hari jumat. 

Setelah melakukan konversi agama, informan kembali berbaur dengan 

masyarakat sekitar meskipun ada yang dengan cepat diterima oleh keluarga dan 

masyarakat sekitar termpat tinggal, namun ada juga yang mengalami penolakan 

namun keputusan yang informan ambil telah membawa mereka kepada 

ketenangan batin yang sesungguhnya. 

 

 

 

                                                             
39 Wawancara H. Ondi Fiter 30/09/2020 di Jl. S.Parman 
40 Wawancara Siang Jaya 30/09/2020 di Jl. A.P Pettarani 
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F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Konversi Agama 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan data sebagai berikut : 

a. Informan yang pertama bernama Petrus Liling, usia 61 tahun. Awal mula 

masuk Islam karena bergaul dengan orang-orang Islam dan memiliki 

teman dekat seorang muslim, beliau mengikut sosialisasi bersama umat 

muslim lainnya, selain itu anak dan istrinya juga menganut agama Islam, 

ia terpengaruh memeluk agama Islam setelah memikirkan selama 10 

tahun. 

“Saya memikirkan untuk berpindah agama melalui sosialisasi 

bersama umat muslim yang merupakan teman dekat saya selama 10 

tahun.” 

“Bisa dikatakan kemauan sendiri dalam artian saya mengikuti 

keluarga saya yaitu istri dan anak saya.”
41

 

 Hal yang dialami oleh informan Bapak Petrus Liling ini merupakan salah 

satu faktor seseorang melakukan konversi agama yakni faktor pergaulan 

dan pernikahan dengan orang Islam. 

b. Informan yang bernama H. Ondi Fiter, usia 48 tahun. Awal mula masuk 

Islam karena keajaiban dari dalam hatinya selain itu meskipun orang 

tuanya bukan penganut agama Islam namun, orang yang memeliharanya 

sewaktu kecil adalah orang Islam, hal inilah yang menyebabkan muncul 

keinginan dalam hatinya untuk melakukan konversi agama dan memeluk 

Islam. 

                                                             
41 Wawancara Petrus Liling 30/09/2020 di BTN Balinda 
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”Faktor keajaiban dari dalam hati karena dari kecil sejak saya 

duduk di kelas 1 SD sudah mempelajari agama Islam sedangkan 

orang tua saya bukan beragama Islam.”
42

 

 Informan H.Ondi Fiter ini melakukan konversi agama di usia yang masih 

belia yakni kelas 1 sekolah dasar. Meskipun orang tuanya bukan beragama 

Islam namun, ia memilih memeluk Islam karena keajaiban/ petunjuk dari 

Allah swt. 

c. Informan bernama Bapak Siang Jaya, usia 59 tahun. Awal mula memeluk 

Islam kebiasaannnya yang sering mendengarkan suara adzan sehingga 

membuat hatinya tenang dan damai.. 

“Mungkin termasuk pengaruh keajaiban karena hanya dengan 

sering mendengarkan adzan hati saya tergerak untuk melakukan 

konversi agama.”
43

 

 Hal yang dialami oleh Bapak Siang Jaya ini adalah suatu keajaiban/ 

petunjuk dari Allah swt. Ketika sering mendengarkan suara adzan pintu 

hatinya terbuka dan menimbulkan keinginan didalam hatinya untuk 

memeluk agama Islam, hatinya menjadi tentram dan damai saat adzan 

dikumandangkan. 

d. Informan bernama Ibu Sitti Masita, usia 46 tahun. Awal mula memeluk 

agama Islam karena faktor pernikahan. Ibu Sitti Masita menikah dengan 

seorang laki-laki muslim sehingga ia memeluk agama Islam mengikuti 

suaminya. 

                                                             
42 Wawancara H. Ondi Fiter 30/09/2020 di Jl.S. Parman 
43 Wawancara Siang Jaya 30/09/2020 di Jl. A.P. Pettarani 
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“saya diajari oleh calon suami saya pada saat itu dengan 

keluarganya tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam dan cara hidup 

kita sebagai orang Islam di lingkungan masyarakat kita, supaya 

lebih memantapkan hati dalam beragama.”
44

 

Pada saat Ibu Sitti Masita memantapkan hati untuk memeluk Islam 

mengikuti calon suaminya, beliau diajari tentang Islam oleh keluarga calon 

suaminya dan ia diterima dengan baik di keluarga suaminya. 

Dari wawancara dengan para informan masyarakat Tionghoa yang 

melakukan konversi agama dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi 

seseorang melakukan konversi agama berbeda-beda satu dengan yang lainnya ada 

karena faktor lingkungan pergaulan, faktor keajaiban, dan faktor pernikahan. 

G. Interaksi Antar Keluarga Masyarakat Tionghoa 

Pada hakikatnya seorang manusia akan beragama sama seperti agama 

keluarganya. Tetapi ketika seorang bertambah dewasa maka bertambah pula 

wawasan pengetahuannya dan bisa memilih apa yang menurutnya baik untuk 

hidupnya. Begitu juga bagi para mualaf ini, mereka sudah memantapkan hati 

mereka dan merasa agama Islam adalah yang terbaik bagi mereka. Sekarang 

tinggal bagaimana mereka memberi pemahaman kepada keluarganya. Dan 

keluarga mereka tersebut pasti memiliki beragam respon. Ada yang mendukung 

dan ada pula yang tidak menyetujui.
45

 

                                                             
44 Wawancara Sitti Masita 27/09/2020 di BTN Cabalu 

 45 Ana, Urbah. 2018. Studi Keagamaan Para Mualaf Pasca Konversi Agama Di Masjid Al 

Falah Surabaya. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 
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Seperti yang dialami oleh Bapak Petrus Liling beliau mengatakan bahwa 

“awalnya keluarga tidak setunju, tetapi solusinya saya memberikan pengertian 

terus menerus akhirnya mereka menyetujui.” Pada awalnya keluarga Bapak Petrus 

Liling ini tidak menyetujui keinginannya untuk melakukan konversi agama tetapi 

setelah bapak Petrus Liling memberi pengertian terus-menerus akhirnya 

keputusannya untuk melakukan konversi agama di setujui oleh keluarganya. 

Namun, respon masyarakat terhadap konversi agama yang dilakukan berbanding 

terbalik dengan keluarganya yakni masyarakat sangat baik terutama yang 

beragama Islam karena dia berada di lingkungan orang-orang yang beragama 

Islam sperti yang di katakannya dalam wawancara “Respon orang-orang saat itu 

sangat baik terutama masyarakat Islam sangat senang dengan hal ini.”
46

 

Berbeda dengan Bapak Petrus Liling, Bapak Siang Jaya justru tidak 

mendapatkan konflik apapun saat melakukan konversi agama karena keluarganya 

mempunyai rasa toleransi yang sangat tinggi seperti yang dikatakannya dalam 

wawancara bahwa “Saya tidak mengalami konflik dengan keluarga saya karena 

keluarga saya punya rasa toleransi yang tinggi.” Selain itu masyarakat sekitarnya 

juga menyambutnya dengan sangat baik ia sering melakukan sholat berjamaah di 

masjid sehingga ia menemukan banyak rekan baru yang beragama Islam “Dengan 

sering melakukan sholat beerjamaah di masjid saya mempunyai rekan atau teman 

dominan beragama Islam.” Katanya dalam wawancara.
47

 

Sama halnya dengan Bapak Siang Jaya, Ibu Sitti Masita juga mendapat 

respon yang baik dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Pada waktu ia 
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47 Wawancara Siang Jaya 30/09/2020 di Jl. A.P. Pettarani 
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melakukan konversi agama tidak ada konflik yang terjadi dan keluarganya 

menerima keputusannya untuk melakukan konversi agama mengikuti agama 

suaminya seperti yang dikatakannnya dalam wawancara bahwa “Di lingkungan 

dan keluarga kami tidak ada konfilk yang terjadi ataupun yang semacam itu.” 

Serta lingkungan masyarakat yang menyambutnya dengan baik “Respon orang-

orang terdekat dan yang ada di sekitar saya pada waktu itu tetap baik dan 

menyambut saya.”
48

 

Berbeda dari narasumber-narasumber sebelumnya Bapak H.Ondi Fiter 

mendapatkan perlakuan kurang baik dari masyarakat di sekitarnya yang 

menganggap remeh pengetahuan agama yang ia miliki pada saat ia melakukan 

konversi agama sampai masyarakat melakukan provokator yang memicu 

terjadinya konflik di keluarganya terutama pada orang tuanya tetapi yang ia 

lakukan tetap berpegang teguh pada agama Islam babhkan ia melakukan khutbah 

dibeberapa masjid dan memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa ia 

serius melakukan konversi agama dan pengetahuannya tentang Islam pun cukup 

baik. Seperti yang dikatakan dalam wawancara “Prilaku masyarakat awalnya 

menganggap remeh pengetahuan saya mengenai Islam. Serta Masyarakat 

melakukan provokator untuk memicu konflik terhadap orang tua saya. Tapi saya 

menyelesaikannya dengan melakukan khutba ke beberapa masjid dan memberikan 

pengertian terhadap orang tua saya.”
49

 

Dari data informan diatas, dapat kita ketahui bahwa respon keluarga dari 

keputusan mereka menjadi mualaf adalah beragam. Dari biasa saja, mendukung 

                                                             
48 Wawancara Sitti Masita 27/09/2020 di BTN Cabalu 
49 Wawancara H.Ondi Fiter 30/09/2020 di Jl. S. Parman 
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da nada yang menolak namun, pada akhirnya menerima keputusannya. Memang 

keluarga adalah seorang yang pertama kali kita butuhkan dukungannnya untuk 

memperkuat keyakinan kita. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses konversi agama yang dilakukan oleh warga Tionghoa berbeda-

beda sebabnya yang mendorongnya serta tingkat kesulitannya berbeda 

pula. Adapun langkah-langkah yang mereka lakukan unuk melakukan 

konversi agama hampir sama yakni sudah melakukan khitan, membaca 

dua kalimat syahadat, mandi besar, dan melaksanakan rukun Islam. 

Hanya ada yang sedkit berbeda seperti yang melakukan konversi di 

hari jumat langsung melaksanakan shalat jumat setelah melakukan 

konversi agama. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan konversi 

agama bermacam-macam yakni petunjuk ilahi/hidayah, Faktor sosial 

seperti pergaulan, pengaruh kebiasaan-kebiasaan yang bersifat ritual, 

ajakan dari orang dekat, pemimpin agama, komunitas, kekuasaan 

negara/hukum. Faktor fisikologis seperti kepribadian, urutan kelahiran, 

keluarga, lingkungan, perubahan status, dan kemiskinan. Faktor 

pendidikan seperti intelektual, mistikal, eksperimental, efeksional, 

revivalistik dan koersif. 

3. Respon keluarga dari keputusan mereka menjadi mualaf adalah 

beragam. Dari biasa saja, mendukung da nada yang menolak namun, 

pada akhirnya menerima keputusannya. Memang keluarga adalah 

seorang yang pertama kali kita butuhkan dukungannnya untuk 

memperkuat keyakinan kita dalam mengambil sebuah keputusan. 

Dengan dukungan keluarga seorang mualaf menjadi yakin dan tidak 

goyah untuk merubah agamanya. 

B. Implikasi Penelitian 

Dari penarikan kesimpulan diatas maka peneliti ingin 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut : 
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1. Kepada orang-orang yang telah melakukan konversi agama agar rajin dan 

tekun dalam beribadah, serta rutin melakukan pembinaan keislaman agar 

pengetahuan tentang Islam semakin meningkat. Selain itu juga diharapkan 

agar mampu menjalankan di kehidupannya sehari-hari. 

2. Agar para mualaf yang sudah memperkuat imannya dan mendakwahkan 

Islam di lingkungan tempat tinggalnya untuk tetap mempertahankannya 

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan menjadi lebih baik 

karena zaman setiap tahun pasti berubah begitu juga dengan hasil 

penelitian dilapangan. 
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LAMPIRAN 

DRAFT WAWANCARA 

1. Umur berapa narasumber berfikir melakukan konversi agama ? 

2. Berapa lama narasumber memikirkan untuk melakukan konversi agama ? 

3. Apa saja syarat dan ketentuan yang telah ditentukan untuk melakukan 

konversi agama ? 

4. Apakah narasumber merasa keberatan dengan persyaratan tersebut ? 

5. Bagaimana proses konversi agama yang dijalankan ? 

6. Apa faktor-faktor yang menyebabkan narasumber sehingga terjadinya 

konversi agama. Apakah kemauan sendiri, pengaruh dari keluarga, 

pengaruh dari luar, atau pengatuh keajaiban ? 

7. Apakah narasumber melakukan konversi agama sebelum atau sesudah 

menikah ? 

8. Apa nilai positif narasumber rasakan setelah melakukan konversi agama ? 

9. Bagaimana awal mulanya setelah narasumber melakukan konversi agama, 

apakah ada perubahan yang bernilai positif atau negatif ? 

10. Perubahan apa saja yang dialami setelah melakukan konversi agama, 

misalkan dari segi sosial ekonomi ? 

11. Setelah narasumber melakukan konversi agama, bagaimana perilaku 

masyarakat terhadap narasumber ? 

12. Apakah ada perselisihan atau konflik antar keluarga setelah melakukan 

konversi agama ? dan bagaimana narasumber menyelesaikannnya ? 
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13. Bagaimana interaksi masyarakat terhadap narasumber setelah melakukan 

konversi agama ? 
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2. H.Ondy Fiter 48 30 September 2020 

3. Siang Jaya 59 30 September 2020 

4. Petrus Liling 61 30 September 2020 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 



52 
 

 
 

 

 

 

  



 

53 
 

RIWAYAT HIDUP 

Nama : Andi Muthiah Muthmainnah 

Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 31 Mei 1998 

Nim : 30400116003 

Alamat : BTN. Cabalu Blok A3/15 Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba 

 Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak 

Mulyadi Andi Pangki SE, M.Si dan Ibunda Asmirati Andi Azas SE, adik dari 

Andi Asmul Khaeri. Penulis menimbah pendidikan pertama pada tahun 2004 

yakni di Sekolah Dasar (SDN) 6 Kasuara Kecamatan Ujungbulu Kabupaten 

Bulukumba dan tamat pada tahun 2010. Ditahun 2010 penulis melanjutkan 

Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 2 Bulukumba dan tamat pada tahun 2013, 

pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya yakni di 

Sekolah Menengah Atas (SMAN) 1 Bulukumba dan tamat pada tahun 2016. 

Dalam penimbaan ilmu ditiga tahun terakhir sebelum masuk perguruan tinggi, 

penulis mendapatkan banyak pengalaman untuk mencapai cita-cita yakni ingin 

menjadi Polisi Wanita (Polwan).  

 Pada tahun 2016 penulis menimbah ilmu di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar melalui jalur SPAN-PTKIN, penulis lulus di Jurusan 

Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik. Tak heninya 

mengucapkan syukur penulis ucapkan karena masih diberi kesempatan untuk 



54 
 

 
 

mengecap pendidikan perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar dan berharap 

dikemudian hari ilmu yang didapatkan dapat menjadi bekal dunia dan akhirat 

terlebih dengan mengamalkannya. Terima kasih kepada Allah swt kepada kedua 

orang tuaku saudara-saudaraku dan para sahabatku terima kasih banyak atas doa 

dan kasih sayang yang tak hentinya diberikan. 

 

 

 


	PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.................................vi
	A. Transliterasi Arab-latin
	B. Beberapa singkata yang dibakukan adalah:


