
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Diaspora 

Kata diaspora berrasal dari bahasa Yurnani “dia” (merlaluri) dan “spiro” (mernabu rr, 

mernye rbarkan). Se rcara harfiah istilah diaspora yang be rrarti “hambaran” atau r “pernye rbaran”. 

Diaspora dimaknai serbagai popurlasi terrse rbar yang asalnya terrlertak di lokasi gerografis yang 

terrpisah, yang artinya me rnggambarkan orang yang me rngide rntifikasi derngan le rtak ge rografis, 

tertapi serkarang tinggal di te rmpat lain. Sercara historis, diaspora merrurpakan pernye rbaran massal 

suratur popurlasi dari wilayah adatnya (Bainurs & Rahman, 2022).  

Me rnurrurt Mu rdji (2007), diaspora me rrurpakan jerjaringan yang terrse rbar dari orang-orang 

yang sercara kurlturr dan ertnis saling terrkait. Konserp-konse rp yang terrkait derngan istilah ini 

merlipu rti migrasi, ider pe rrjalanan, kerterrse rbaran, perrpindahan, rurmah dan batas.  U rmurmnya 

istilah diaspora diartikan se rbagai orang asing, orang-orang yang pindah dari termpat asalnya, 

pe rngermbara dan perrpindahan se rcara paksa. Se rdangkan artian se rcara sermpit, istilah diaspora  

merrurpakan para perrantaur yang merninggalkan tanah kerlahirannya urnturk perrgi ker ne rgara ataur 

wilayah lain dermi merncari kerhidurpan yang lerbih baik dari pada te rmpat asalnya (Baturbara, 

2020).  

Migrasi interrnasional merrurpakan salah satu r pe rnyerbab te rrjadinya diaspora yang dimaknai 

se rbagai perrpindahan perndurdurk dari satur ne rgara ker nergara lain. Prose rs migrasi inte rrnasional 

be rrsifat komplerks, kare rna merlipurti kergiatan perrpindahan perndurdurk yang merlipurti be rberrapa 

aspe rk, yaitur pe rrurbahan termpat tinggal, turjuran migrasi, dan keringinan merrerka urnturk merne rtap 

ataur tidak (Maurlidia, 2022). Dari surdurt pandang sosiologis-antropologis, bahwa masyarakat 

diasporik merngalami perrurbahan yang dise rbabkan olerh interraksi dan prosers pernye rsuraian 

de rngan masyarakat lokal. Pe rrurbahan yang terrkait derngan kerdatangan dan posisi se rbagai 

minoritas akan be rrdampak pada organisasi dan mobilisasi, politik, pe rngakuran, ke rdurdurkan, 

e rtnis dan kerberragaman agama, iderntitas dan kermasyarakatan. Mernurrurt Verrtoverc dalam (Su rrya, 

2018), bahwa masyarakat diaspora me rmiliki kercernde rrurngan tiga hal, yaitur prose rs pernye rbaran, 

ke rhidurpan perndatang, dan termpat tinggal ke rlompok diaspora.  Kertiga hal terrse rburt jurga dialami 

olerh Murslim Tionghoa di kota Me rdan. 

Pe rrtama dalam prosers pe rnye rbarannya, ke rdatangan ertnis Tionghoa ker kota Merdan 

mermiliki berberrapa alasan, serperrti berrdagang, berkerrja serbagai kurli dan lainnya. Te rtapi dari 

be rberrapa alasan terrserburt, be rrdagang merrurpakan alasan yang paling urtama kerdatangan Ertnis 

Tionghoa di Kota Merdan. Ke rdatangan me rrerka ke r kota Merdan dikarernakan urntu rk 

merningkatkan taraf kerhidu rpan erkonomi merre rka. Hal ini karerna terrjadi masalah lerdakan 

pe rndurdurk yang mernye rbabkan perningkatan angka kermiskinan, kerrursurhan dan kerre rsahan sosial 

se rrta terrjadinya berncana alam di nerge rri me rrerka, merngakibatkan merre rka urnturk kerlurar me rncari 

ne rgerri barur se rbagai cara urnturk merlanjurtkan kerhidurpan. Serlain itur diburkanya perrke rburnan 

Termbakaur De rli se rhingga mermburturhkan te rnaga kurli urnturk be rkerrja dan merndatangkan ertnis 

Tionghoa.  



 

 

Ke rdura kerhidurpan serbagai perndatang dan mernjadi murslim di Indonersia serburah 

ke rberrurntu rngan. Artinya stratergi yang terpat urnturk merlakurkan permbaurran total derngan priburmi 

adalah merme rlurk agama Islam. Murslim Tionghoa terrmasurk minoritas di kotaMerdan, kota yang 

sangat berragam perndurdurknya. Lerbih pernting lagi, Tionghoa urmurmnya dianggap agama Burdha. 

Urnturk alasan ini, Murslim Tionghoa harurs be rrtahan serbagai kerlompok agama mayoritas (yaitur 

Islam) dan minoritas (yaitur Cina).   

Ke rtiga termpat dimana me rre rka tinggal, kerlompok masyarakat Tionghoa di kota Me rdan 

cernde rrurng berrtermpat tinggal di pursat kota ataur pursat perrdagangan dan tinggal di komple rk-

komplerk pe rrmurkiman yang mernye rndiri dan terrpisah dari lingkurngan komu rnitas lainnya yang 

terrke rsan lerbih e rksklursif. Se rmerntara, Murslim Tionghoa tidak ada pe rnge rlompokan be rnturk 

pe rrmurkiman sercara khursurs, me rrerka hidu rp be rrbaurr de rngan perndurdurk lokal maurpurn se rsama 

e rtnisnya.  

B. Teori Asimilasi 

Asimilasi merrurpakan prosers perrurbahan pola burdaya urnturk mernye rsuraikan derngan 

mayoritas. Me rnurrurt Danadjaya, bahwa prose rs pe rmbaurran suratur burdaya biasanya merlaluri 

asimilasi, yang merlaluri dura prosers asimilasi, yaitur asimilasi turntas satur arah dan asimilasi 

turntas dura arah. Asimilasi turntas satur arah merrurpakan se re rsorang ataur kerlompok me rngambil 

alih suratur burdaya dan iderntitas kerlompok dominan dan mernjadi bagian dari kerlompok te rrse rburt. 

Se rdangkan, asimilasi turntas dura arah dapat terrjadi kertika dura ataur le rbih kerlompok e rtnis yang 

saling mermbe rri dan mernerrima burdaya satur sama lain yang dimiliki olerh masing-masing surku r 

bangsa (Romli, 2015).  

Asimilasi adalah suratur ursaha yang dilakurkan olerh pe rrorangan ataur ke rlompok urnturk 

merngurasai pe rrberdaan antara merre rka (Baharurddin, 2021). Prose rs asimilasi merrurjurk pada prose rs 

yang ditandai adanya ursaha merngurrangi pe rrberdaan yang terrdapat diantara berbe rrapa orang ataur 

ke rlompok dalam masyarakat serrta ursaha mernyamakan sikap, merntal, dan tindakan urnturk 

terrcapainya turjuran berrsama. Prosers asimilasi ini terrjadi kertika kerlompok masyarakat  derngan 

latar berlakang kerburdayaan yang berrbe rda, saling berrhurburngan se rcara internsif dalam jangka 

waktur yang lama, se rhingga lambat laurn ke rburdayaan asli merrerka akan be rrurbah sifat dan 

wurjurdnya urnturk mermbernturk suratur ke rburdayaan barur se rbagai kerburdayaan campurran (Murslim, 

2013)  

Be rberrapa ilmurwan mermbe rdakan asimilasi ke r dalam berberrapa dimernsi. Me rnurrurt Gordon, 

ada turjurh dimernsi asimilasi, yaitur asimilasi kurlturral ataur pe rrilakur (akurlturrasi), strurcturral, 

marital, iderntifikasional, perne rrimaan sikap, perne rrimaan perrilakur dan kerwargane rgaraan. 

Ke rburdayaan ataur akurlturrasi ditandai derngan perrurbahan pada pola-pola burdaya ke rlompok 

minoritas, se rpe rrti bahasa, nilai, pakaian dan makanan. Sermerntara asimilasi kurlturral derngan 

ditandai derngan masurknya ke rlompok minoritas ker dalam klik, klurb dan lermbaga masyarakat 

priburmi. Mernurrurt Murlyana, pernjerlasan mernge rnai dimernsi asimilasi dikatakan bahwa 

akurlturrasi adalah suratur surbprose rs asimilasi yang merngisyaratkan pernggantian sercara berrtahap 

ciri-ciri burdaya kerlompok minoritas olerh ciri-ciri masyarakat priburmi (Romli, 2015).  



 

 

Terori asimilasi Gordon ini sersurnggurhnya masih diperrde rbatkan, karerna surlit urnturk 

merngaplikasikan kerturjurh tingkatan terrse rburt ke r dalam suratur masyarakat terrterntur, kare rna pada 

hakikatnya sertiap kerlompok mermiliki karakterristik yang berrbe rda satur de rngan lainnya. Gordon 

jurga merngakuri bahwa terori asimilasinya te rrserburt kurrang mermpe rrhatikan faktor pe rngurasa 

terrhadap kaurm imigran. Hal terrse rburt jurga dapat terrlihat kertika perne rliti merne rrapkan tahapan 

asimilasi milik Gordon ini ker dalam kasurs e rtnis Tionghoa pada masa Permerrintahan Orde r Barur, 

bahwasanya dalam pernerrapan dan prosers asimilasi tidak hanya terrjadi antara dura ke rlompok 

mayoritas dan minoritas saja, namurn interrve rnsi perngurasa sangat mermiliki andil dalam 

pe rnerrapan asimilasi terrse rburt. 

Pe rne rrapan kerbijakan asimilasi Permerrintah Orde r Barur yang pada kernyataannya masih 

mernimburlkan masalah terrse rburt mernye rbabkan adanya kertidakpurasan dari kerdura be rlah pihak 

antara permerrintah Order Barur derngan ertnis Tionghoa itur se rndiri. Me rskipurn permerrintah terlah 

be rrurpaya merne rrapkan kerbijakan asimilasi terrse rburt ker dalam serlurrurh aspe rk kerhidurpan ertnis 

Tionghoa di Indonersia. Namurn, serpe rrti yang terlah dijerlaskan serbe rlurmnya bahwa me rlerburrkan 

dura kerburdayaan burkanlah hal yang murdah, diperrlurkan kerterrburkaan antara satur ke rburdayaan 

de rngan kerburdayaan yang lainnya. (Cherssiagi, 2017) 

Di kota Me rdan dapat dikermurkakan berberrapa faktor yang mermperngaru rhi permbaurran 

Murslim Tionghoa dalam masyarakat, baik se rbagai faktor perndurkurng ataurpurn se rbagai faktor 

pe rnghambat. Adapurn faktor perndurkurng adalah serbagai berriku rt: 

1. Me rlaluri Agama 

2. Me rlaluri organisasi 

3. Me rlaluri ganti nama 

4. Me rlaluri jalurr perrnikahan 

Asimilasi mernginginkan permbaurran dalam suratur masyarakat yang terrdiri dari berrbagai 

macam surkur dan burdaya de rngan mernghilangkan iderntitas dan burdaya asalnya yang me rnjadi 

masyarakat yang satur dan serragam. Kerlompok asimilasi mernawarkan jalan konverrsi agama-

merme rlurk Islam se rbagai solursi pe rmbaurran, se rbagaimana ditawarkan olerh tokoh asimilasi Jurnurs 

Jahja.  

Me rnurrurt Jurnurs Jahja, Islam dianggap solursi permercahan konflik ertnisitas, serbab Islam 

se rbagai agama mayoritas dan merrurpakan faktor permbernturk iderntitas sosial golongan priburmi 

Indone rsia. Di sisi lain, mermerlurk Islam bagi kerbanyakan orang Tionghoa merrurpakan se rsuratur 

pantangan, serbab Islam iderntik derngan priburmi, terrbe rlakang, miskin, dan bodoh. Bagi orang 

Tionghoa yang mermerlurk agama Islam se rcara otomatis staturs sosial me rrerka akan mernurrurn 

merngikurti staturs priburmi. Olerh kare rna itur, tidak herran jika ada kasurs di kalangan Tionghoa 

tidak mernerrima anggota kerlurarganya yang mernjadi murslim. Kondisi yang dermikian mermburat 

merre rka yang mermurturskan urnturk be rrkonverrsi ker Islam merrasa terrasing bahkan terrterkan karerna 

merndapat perrlakuran diskriminatif dari kerlurarga merre rka. Di lain sisi, priburmi jurga be rlurm bisa 

se rpe rnurhnya mernerrima dan tertap mernganggap merre rka sama derngan orang Tionghoa pada 

urmurmnya. Akhirnya merrerka hidurp dalam staturs ganda se rbagai kerlompok “minoritas dari yang 

minoritas”.  (Habiburrrohman, 2022) 



 

 

merskipu rn Islam tidak dapat dijadikan se rbagai alasan su rpaya bisa berrasimilasi sercara 

total, akan tertapi banyak tokoh permurka Tionghoa merlihat islam serbagai salah satur cara prosers 

asimilasi yang erfe rktif. Misalnya kertura Bakom PKB, K. Sindhu rnata, me rlihat Islam serbagai salah 

satur cara positif yang dapat dite rmpurh se rorang Tionghoa jika ingin merlakurkan asimilasi sercara 

total. Hal ini dikare rnakan perne rrimaan masyarakat Priburmi terrhadap ertnis Tionghoa yang 

merme rlurk agama Islam lerbih be rsar. Be rgitur purla de rngan pe rmerrintah yang mernyamburt baik dan 

merndurkurng makin banyaknya ertnis Tionghoa yang mermerlurk agama Islam. 

Adanya organisasi ataur wadah terrse rburt merrurpakan institursi bagi perne rrapan 

pe rnanggurlangan masalah permbaurran sercara nasional di kota Merdan. Se rcara te rrstrurkturr, 

ke rgiatan Murslim Tionghoa Kota Merdan tidak tampak bergitur berrke rmbang, namurn dalam 

pe rnerrapannya Murslim Tionghoa jurga banyak yang be rrgaburng de rngan organisasi ke ragamaan 

yang berrada di Kota Me rdan. Dalam organisasi, Mu rslim Tionghoa di Merdan jurga be rrgaburng 

dalam organisasi PITI de rngan tu rjuran urnturk be rlajar Islam dan berrsilaturrrahmi derngan me rncoba 

pe rnghurburng antara ertnis Tionghoa yang su rdah mernjadi murslim maurpurn yang berlurm dan jurga 

pe rndurdurk priburmi.  

Bagi Tionghoa Murslim yang mermilih Islam serbagai keryakinannya, merrerka merngganti 

namanya derngan turjuran agar merre rka tidak dianggap asing bagi Murslim lainnya. Berrganti nama 

ini jurga bersar pe rrannya dalam permbaurran karerna merre rka merrasa akan lerbih derkat derngan 

masyarakat Kota Merdan kalaur merninggalkan nama Tionghoanya, merre rka jurga merrasa nyaman 

de rngan panggilan nama barur me rre rka. Se rpe rrti contoh salah satur pe rngurrurs organisasi PITI yaitur 

Ibur Hj. Lilier Swandi yang dimana nama Tionghoanya Gho Be rng Lier dan Pak Ali Su rlaiman 

nama Tionghoanya yaitur Laur Terk Lier.  

Pe rrnikahan merrurpakan hal yang tidak bisa purngkiri dalam prosers pe rmbaurran Murslim 

Tionghoa di Indonersia, khursursnya kota Me rdan, karerna merlaluri perrnikahan ini akan ada 

ge rnerrasi pe rnerrurs ke rturrurnan Murslim Tinghoa. Se rperrti hasil wawancara pe rne rliti kerpada salah 

satur narasurmbe rr yang merngatakan bahwa ia me rnganurt agama Islam kare rna ingin merngiku rti 

agama pasangannya dan urnturk me rlanjurtkan hu rburngan me rrerka ke r je rnjang yang lerbih se rriurs 

yaitur pe rrnikahan.   

Pe rrwurjurdan kerhidurpan masyarakat Murslim Tionghoa di kota Me rdan, baik dari hal 

be rrorganisasi serrta berraktifitas sosial dan ke ragamaan berlurm banyak mermperngarurhi 

pe rrwurjurdan permbaurran. Disamping keraktifan Murslim Tionghoa dalam me rngikurti be rrbagai 

aktifitas sosial dan ke ragamaan dalam lingku rngannya masih rerndah dan hanya terrlihat dalam 

ke rlompok sersama merrerka saja, jurga sikap ertnis lainnya urnturk me rnerrima dan merlibatkan 

merre rka dalam berrbagai aktifitas sosial dan ke ragamaan masih sangat te rrbatas.   

 Se rlanjurtnya yang mernjadi faktor pernghambat permbaurran Murslim Tionghoa di kota 

Me rdan adalah serbagai berrikurt: 

1. Sikap erksklursif 

2. Sikap curriga dari orang-orang priburmi 

3. Pe rnggurnaan bahasa 

4. Pe rrbe rdaan gaji di perrursahaan-perrursahaan  



 

 

E rtnis Tionghoa urmurmnya berrsifat erksklu rsif dan sercara erkonomis lerbih ku rat. Hal ini ju rga 

terrmasurk dalam kerhidurpan Mu rslim tionghoa, serhingga perrgaurlan merrerka dalam berrbagai 

aspe rk ke rhidurpan masih terrlihat asing kercurali masalah erkonomi, yang dimana Murslim Tionghoa 

di kota Merdan serbagian bersar be rrada pada tingkat erkonomi merne rgah ker bawah. Ke rmurdian 

orang-orang priburmi sampai saat ini masih be rrpandangan kurno dan masih adanya me rnyimpan 

sikap curriga terrhadap ertnis Tionghoa. 

Dalam pernggurnaan bahasa, masing-masing ertnis di kota Merdan tampaknya serlalur 

mernggurnakan bahasanya se rndiri dalam situ rasi dimana masing-masing diturntu rt mernggurnakan 

bahasa nasional (bahasa Indonersia).  Khursurnya ertnis Tionghoa masih me rmperrtahankan bahasa 

lerlurhurrnya dalam kerhidurpan se rhari-hari se rhingga mernjadikan faktor pernghambat pe rmbaurran. 

Ke rmurdian merngernai gaji di pe rrursahaan, dimana perrursahaaan terrse rburt milik ertnis Tionghoa, 

maka gaji karyawan ertnis Tionghoa lerbih tinggi dibandingkan karyawan e rtnis lainnya. (Ansari, 

2014) 

C. Kerangka Konseptual  

1. Pe rran 

Pe rran be rrarti sersuratur yang dimainkan ataur dijalankan. Perran dide rfinisikan serbagai serburah 

aktivitas yang diperrankan ataur dimainkan ole rh se rse rorang yang mermpurnyai kerdurdurkan ataur 

staturs sosial dalam organisasi.  

Pe rran mernurrurt terrminology adalah serperrangkat tingkah yang diharapkan dimiliki olerh 

yang berrke rdurdurkan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris perran diserburt “roler” yang de rfinisinya 

adalah “perrson’s task or durty in urnde rrtaking”. Artinya “turgas ataur kerwajiban serse rorang dalam 

suratur ursaha ataur pe rkerrjaan”. Perran diartikan serbagai perrangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki olerh orang yang berrke rdurdurkan dalam masyarakat. Serdangkan perranan merrurpakan 

tindakan yang dilakurkan olerh se rorang dalam suratur perristiwa. (Alam, 2022) Mernurrurt e rtimologi, 

pe rran adalah se rse rorang yang merlakurkan tindakan yang dimana se rtiap tindakan te rrse rburt 

mermiliki arti pernting urnturk se rse rorang. (Wijayanto, 2019) 

Pe rran adalah aktivitas yang dijalankan se rse rorang ataur suratur lermbaga/organisasi. Pe rran 

yang harurs dijalankan olerh suratur le rmbaga/organisasi biasanya diaturr dalam suratur ke rtertapan 

yang merrurpakan furngsi dari le rmbaga terrse rburt. Dalam serburah organisasi se rtiap orang me rmiliki 

be rrbagai macam ciri khas dalam merlaksanakan turgas, kerwajiban ataur tanggurng jawab yang 

terlah diberrikan olerh masing-masing organisasi. Perran merrurpakan suratur posisi se rse rorang 

dimana ia mermiliki kerdurdurkan dalam merlakurkan sersuratur yang diharapkan mampur 

mermbe rrikan erferk te rrhadap lingkurngan se rkitar dari apa yang dilakurkan ataur dikerrjakannya. 

Pe rran merrurpakan tindakan yang diharapkan dari serse rorang yang dalam tindakannya 

merlibatkan orang lain. Perran jurga merncerrminkan posisi serse rorang dalam sisterm sosial derngan 

hak dan kerwajiban serrta tanggurng-jawab yang mernye rrtainya. (Alam, 2022) 

2. Organisasi   

Organisasi berrasal dari bahasa Yurnani yaitur ‘Organon’ yang berrarti alat. Kata ini 

terrmasurk ke r bahasa Latin, mernjadi ‘Organizatio’ dan kermurdian ker bahasa Prancis pada abad 



 

 

ke r-14 mernjadi ‘Organization’. Organisasi merrurpakan satur ke rsaturan yang urturh yang se rcara 

sadar dikoordinasikan sercara sistermatis derngan pe rmbatasan ru rang lingkurp te rrterntur yang terlah 

mernjadi kerse rpakatan berrsama urnturk merncapai suratur turjuran berrsama (Fithriyyah, 2021).  

Me rnurrurt Sterphe rn Robins, organisasi me rrurpakan kersatu ran sosial yang dikoordinsikan 

se rcara sadar derngan kerpe rmimpinan yang dapat diide rntifikasi, yang berkerrja se rcara terraturr urntu rk 

merncapai suratur turjuran berrsama ataur turjuran se rke rlompok orang. Sercara urmurm se rbagian bersar 

masyarakat mernganggap organisasi hanya se rbagai wadah ataur sarana bagi se rse rorang urntu rk 

merncapai turjurannya.  Adapu rn tu rjuran organisasi ialah se rsuratur yang ingin dicapai olerh se rlurrurh 

anggota organisasi me rlaluri prose rdurr, program, pola, kerbijakan, stratergi, anggaran dan 

pe rraturran yang terlah ditertapkan.  

Organisasi berrsifat dinamis, baik su rsurnan maurpurn hurburngan antar anggotanya, 

se rmuranya merngalami perrurbahan terrurs merne rrurs. Factor interrnal dan erksterrnal mernjadi 

pe rnyerbab dari perrurbahan terrse rburt. Adapu rn salah satur factor terrpe rnting yang mernye rbabkan 

pe rrurbahan yaitur berrtambah bersarnya dan be rrtambah lurasnya organisasi. Be rbe rrapa faktor 

pe rnyerbab lain yang mermpe rngarurhi perrke rmbangan ursaha sercara urmurm adalah perraturran 

pe rmerrintah, kerperntingan dan turjuran organisasi se rrta surmbe rr daya yang terrse rdia (Sari, 2006). 

Me rnurrurt Ge rorge r Ritzerr (dalam Derwi, 2009:196) mernyatakan bahwa perngorganisasian 

masyarakat merrurpakan faktor sosial, merrurpakan kerrangka di mana tindakan sosial 

be rrlangsurng, burkan faktor perne rntur dalam tindakan sosial.  Organisasi dan perrurbahan yang 

terrjadi dalam masyarakat merrurpakan hasil ke rgiatan urnit-urnit tindakan dan burkan kare rna 

ke rkuratan-kerkuratan yang berrada di lurar pe rrhiturngan urnit-urnit tindakan terrse rburt. Se rke rlompok 

Orang-orang yang merrurpakan urnit tindakan tidak berrtindak berrdasarkan burdaya, strurkturr 

sosial, ataur prerfe rrernsi saja, namurn be rrtindak berrdasarkan siturasi terrterntur. 

  Organisasi Pe rrsaturan Islam Tionghoa Indone rsia merrurpakan wurjurd dari kerbe rradaan 

ke rlompok sosial yang dialami olerh urmat Tionghoa Mu rslim di Indonersia. Ke rlompok ini 

merrurpakan kerlompok minoritas yang berrursaha mermbernturk wadah berrkurmpurlnya urmat Islam 

Tionghoa derngan merlaluri berrbagai prose rs urnturk mernciptakan kerlompok sosial terrse rburt. 

Organisasi PITI ini me rrurpakan su ratur lermbaga dimana Mu rslim Tionghoa yang me rrurpakan 

bagian dari minoritas pe rmerlurk agama Islam di Indonersia yang merncoba mernjadi pernghurburng 

antara ertnis Tionghoa yang su rdah mernjadi mu rslim maurpurn yang be rlurm. 

3. Pe rrsaturan Islam Tionghoa Indonersia (PITI) 

Pe rrsatu ran Islam Tionghoa Indonersia (PITI) merrurpakan su ratur organisasi serbagai wadah 

urnturk komu rnitas murslim Tionghoa dari serlurrurh Nursantara (J. Wahyurdi, 2010). Organisasi ini 

be rrturjuran urnturk mermberntu rk manursia murslim yang mampur merngamalkan ajaran agama Islam, 

gurna ikurt merwurjurdkan masyarakat yang se rjahterra bahagia di nergara Rerpurblik Indone rsia yang 

be rrdasarkan Pancasila (Harahap, 2012). Pe rrsaturan Islam Tionghoa Indonersia (PITI) ini 

didirikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1961, ole rh Abdurl Karim Oe ri Tje rng Hie rn, 

Abdursomad Yap A Siong dan Kho Goan Tjin.  



 

 

Pe rrsatu ran Islam Tionghoa Islam (PITI) me rrurpakan gaburngan dari organisasi Perrsaturan 

Islam Tionghoa (PIT) yang dipimpin ole rh Abdursomad Yap A Siong, de rngan organisasi 

Pe rrsaturan Murslim Tionghoa (PMT) yang dipimpin ole rh Kho Goan Tjin. PIT dan PTM yang 

se rbe rlurm ke rmerrderkaan Indonersia mu rla-murla didirikan di Surmaterra Urtara, Su rmaterra Barat, 

Riaur, Ke rpurlauran Riaur, Jambi, Berngkurlur, Surmaterra Serlatan dan lampurng. Ke rbe rradaan kerdura 

organisasi ini masih be rrsifat lokal serhingga be rlurm be rgitur dirasakan olerh masyarakat, baik 

murslim Tionghoa maurpurn murslim Indone rsia (Murhyidin, 2017). Urnturk itur, dalam rangka 

merwurjurdkan pernge rmbangan urkhurwa Islamiyah di kalangan murslim Tionghoa, maka PIT yang 

be rrkerdurdurkan di Merdan dan PTM yang berrke rdurdurkan di Berngkurlur derngan surkare rla pindah ker 

Jakarta derngan berrgaburng dalam satur wadah yaitur mernjadi Perrsaturan Islam Tionghoa 

Indone rsia (PITI)  (Harahap, 2012). 

PITI (Pe rrsaturan Islam Tionghoa Indonersia) merrurpakan serburah organisasi yang lahir 

dalam urpaya mernampurng dan mernaurngi para murslim berrdarah Tionghoa (Cina) yang hidurp di 

burmi Indonersia. Awal murla berrdirinya PITI didasari olerh ke ringinan urnturk mermpe rrsaturkan 

antar urmat Tionghoa agar tertap solid dan mampur be rrkiprah me rwurjurdkan perrsaturan bangsa 

Indone rsia. Serlain itur, berrdirinya PITI jurga dilandasi olerh ke ryakinan bahwa urnturk 

merndakwahkan Islam kerpada orang Tionghoa harurs me rlaluri se rsama orang Tionghoa yang 

be rragama Islam. Adanya PITI yang berrskala nasional mermbangkitkan sermangat orang-orang 

Tionghoa urnturk me rnghilangkan sikap-sikap diskriminasi yang serlama ini merre rka rasakan. 

Se rbagai organisasi keragamaan, PITI me rmpurnyai kerkuratan urnturk merngorganisir se rlurrurh 

ke rgiatan urnturk difokurskan kerpada merningkatkan kuralitas permahaman agama Islam bagi 

se rlurrurh masyarakat Indonersia. Se rlain itur, se rcara serriurs PITI mermpurnyai visi urnturk me rnerbarkan 

nilai kerberrislaman yang rahmatan lil ‘alamin se rcara kerse rlurrurhan. Tidak hanya urnturk ke rgiatan 

ke ragamaan, PITI jurga be rrfurngsi me rnjadi te rmpat berrkurmpurl, dan sharing pe rngalaman bagi 

orang-orang keragamaan. Tionghoa yang te rrtarik derngan agama Islam ataur merre rka yang barur 

masurk Islam, serhingga sercara tidak langsurng PITI hadir serbagai roler moderl dan pursat informasi 

antar orang Tionghoa dan serbagai alat interraksi antar ertnis Tionghoa derngan masyarakat 

priburmi.  (Irama, 2022) 

4. Murslim Tionghoa 

Murslim Tiongho merrurpakan serburtan bagi orang Indonersia yang berrertnis Tionghoa yang 

surdah masurk Islam ataur mernjadi serorang murslim. Murslim Tionghoa dapat dipandang se rbagai 

pihak yang mernciptakan suratur “titik termur” bagi interraksi sosial, pe rmbaurran burdaya, dan 

konterstasi ide rntitas diantara tiga surmbe rr ide rntitas, yakni: Indonersia, Tionghoa, dan Murslim. 

Ada e rmpat katergori Murslim Tionghoa be rrdasarkan sikap merrerka mernghadapi tradisi dan 

ajaran-ajaran Islam, merlipurti: Pe rrtama, merre rka yang surdah mernjadi murslim se rcara urmurm, 

tertapi se rcara burdaya surdah te rrasimilasi ker dalam mayoritas masyarakat lokal, se rbagai contoh 

aktivis tionghoa murslim dan gurrur-gurrur agama. Ke rdura, merre rka yang mernjalankan ajaran-ajaran 

Islam sermbari tertap mernurnjurkkan iderntitas merre rka serbagai serorang Tionghoa, serbagai contoh 

para perndakwah ke rturrurnan Tionghoa. Ke rtiga, merre rka yang mernjadi murslim nominal akan 

tertapi surdah tidak mernjalankan tradisi kertionghoannya, serbagai contoh orang-orang Tionghoa 

yang berke rrja pada derparterme rn-derpartermern pe rmerrintah. Dan kerermpat, merrerka yang mernjadi 



 

 

murslim nominal sermbari tertap mermperrtahankan tradisi-tradisi lama merre rka se rbagai serorang 

Tionghoa turlern, adalah merrerka pe rngursaha-pe rngursaha Tionghoa Murslim. (Irama, 2022) 

Di Indonersia, murslim Tionghoa mernjadi komurnitas yang curkurp tura. Ke rnyataan ini dapat 

dikonfirmasi dari jerjak se rjarah yang berrhasil merre rkam kerbe rradaan merre rka bahkan jaurh 

se rbe rlurm Indone rsia merrde rka. Dalam catatan Ma Huran yang me rnermani erkspe rdisi Che rng Hoo 

se rlama 3 kali dalam 7 kali pe rlayaran saat merngurnjurngi Trowurlan, berrhasil merncatat tiga strata 

sosial masyarakat.  

Pe rrtama, Masyarakat murslim hurihuri ataur hurihuri rern yang berrasal dari Barat (yang 

dimaksurd “Barat” di sini merngacur pada kawasan India, Gurjarat, Malabar, Bernggala, dll) yang 

datang urnturk be rrwiraursaha dan mernertap di sana. Diserburtkan dalam catatan Ma Huran bahwa 

merre rka merngernakan pakaian dan merngkonsurmsi makanan yang sangat layak.  

Ke rdura, Kerlompok masyarakat Tionghoa (tangrern) yang berrasal dari Gurandong (Kanton, 

Zhangzhour dan Quranzhour). Me rre rka dise rburt se rbagai orang perlarian dari daerrah asalnya dan 

merne rtap di wilayah territori kerrajaan Majapahit. Pakaian dan makanan masyarakat ini sangat 

layak serrta mayoritas terlah mermerlurk agama islam serkaligurs me rnjalankan ajarannya.  

Ke rtiga, Perndurdurk priburmi, asli Nursantara. Me rnurrurt re rkaman yang diturlis olerh Ma Huran, 

ke rlompok ini mermiliki kuralitas hidurp yang tidak layak, kotor dan jerle rk. Tidak perrnah mermakai 

alas kaki dan makanan yang tak layak konsurmsi, misalnya mermakan urlar, sermurt dan se rrangga 

lain serrta cacing/ urlat tanpa dimasak terrle rbih dahurlur. Me rre rka tidurr dan makan berrsama anjing-

anjing tanpa merrasa jijik serdikitpurn.  

Murslim Tionghoa merrurpakan erntitas kurlturral yang mernyimpan dura kurturb proble rm sosial. 

Ia banyak dikatakan serbagai kerlompok minoritas ganda (dourble r minority). Reralitas inilah yang 

mermantik komurnitas ini urnturk be rrimprovisasi dalam merlaksanakan perndidikan Islam yang 

se rsurai derngan backgrournd sosio-kurlturralnya. (W. Er. Wahyurdi, 2020) 

Ke rdatangan ertnis Tionghoa dan murslim Tionghoa dari ne rge rri Cina ker Nursantara 

turjurannya adalah urnturk merningkatkan taraf kerhidurpan erkonomi merre rka, burkan urnturk 

mernyampaikan Islam atau r berrdakwah. Pada urmurmnya merre rka berrasal dari daerrah-daerrah 

Zhangzhour, Quranzhour, dan Provinsi Gu rangdong. Dan pada zaman pernjajahan Berlanda ertnis 

Tionghoa di datangkan ke r Indonersia u rnturk me rmernurhi kerburturhan ternaga kerrja di perrke rburnan 

dan perrtambangan milik Be rlanda. Walaurpurn kerdatangan ertnis Tionghoa Murslim tidak urntu rk 

be rrdakwah, namurn ke rberradaan merre rka mermiliki dampak dalam pe rrkermbangan dakwah. Salah 

saturnya karerna adanya prosers asimilasi, perrkawinan derngan perndurdurk se rte rmpat yang 

ke rmurdian mernjadi murslim. (Pasaribur, 2021)  

D. Kajian Terdahulu 

De rngan adanya pernerlitian terrdahurlur yang terrdapat kersamaan derngan perrmasalahan 

pe rnerlitian. Serhingga berbe rrapa hasil perne rlitian serbe rlurmnya mernjadi surmberr re rfe rre rnsi bagi 

pe rnurlis urnturk merlakurkan pernerlitian ini, di antaranya:   



 

 

Tersis Purtri Citra Hati, 2018 yang be rrjurdurl Inte rgrasi Sosial E rtnis Murslim Tionghoa dan 

Murslim Jawa. Tersis ini me rmbahas mernge rnai bagaimana perran dakwah lintas burdaya yang 

surdah te rrlaksana olerh e rtnis murslim Tionghoa dan murslim Jawa. Ke rmurdian mernjerlaskan pola 

intergrasi e rtnis murslim Tionghoa dan murslim Jawa, yang fokurs urtamanya mermbahas bagaimana 

pola intergrasi social ertnis murslim Tionghoa dan jurga perran komurnitas ertnis murslim Tionghoa 

terrhadap intergrasi sosial. Di dalam tersis ini jurga mernjerlaskan perran Pe rrsaturan Islam Tionghoa 

Indone rsia yang bisa mernjadi jermbatan pernghurburng antara ertnis Tionghoa dan priburmi. Jadi 

ke rsamaan dari perne rlitian yaitur mermbahas mernge rnai perran Perrsaturan Islam Tionghoa Indone rsia 

(PITI) nya, yang akan jadi acuran perne rliti. 

Skripsi Nurary Nurr Urtami, 2017 yang berrjurdurl Perrke rmbangan Organisasi Pe rrsaturan 

Islam Tionghoa Indonersia (PITI) Merdan. Skripsi ini mermbahas terntang serjarah awal be rrdirinya 

organisasi Perrsaturan Islam Tionghoa Indone rsia (PITI) dan perrke rmbangannya tahurn 2003-2016 

se rrta mermbahas perran organisasi PITI mernge rnai urpaya-urpaya dalam mermbina ertnis Tionghoa 

murslim di kota Merdan. Dalam skripsi pe rnerliti jurga akan mermbahas mernge rnai Murslim 

Tionghoa dan akan mermbahas organisasi Pe rrsaturan Islam Tionghoa Indonersia (PITI) di kota 

Me rdan. 

Skripsi Annisa Sabrina, 2020 yang berrjurdurl Islamisasi Ertnik Tionghoa di Kota Merdan, 

Tahurn 1961-1998. Jurrnal ini mermbahas mernge rnai salurran dan perrke rmbangan konve rrsi ertnik 

Tionghoa Murslim di kota Merdan tahurn 1961-1998, se rrta permbinaan keragamaan terrhadap ertnik 

Tionghoa murslim di kota Merdan tahurn 1961-1998. Di dalam skripsi ini jurga dipaparkan 

pe rmbinaan keragamaan di kota Me rdan yang dilakurkan me rlaluri suratur organisasi yang dise rburt 

de rngan PITI (Perrsaturan Islam Tionghoa Indone rsia) Surmaterra Urtara serrta merlaluri organisasi 

Muralaf Cernterr Me rdan, se rrta mermbahas adaptasi social ertnik Tionghoa Murslim di kota Merdan 

tahurn 1996-1998. Dari pe rrsamaan skripsi ini mernjadi rerferre rnsi pernurlis dalam mernyursurn skripsi 

ini. 

Skripsi Burdi Pe rrmana, 2018 yang be rrjurdurl E rtnis Tionghoa pada Masa Orde r Barur: Sturdi 

Atas Trage rdi Kermanursiaan Ertnis Tionghoa di Jakarta (1998). Skripsi ini mernjerlaskan kondisi 

e rkonomi, politik dan sosial ertnis Tionghoa pada masa order barur di Jakarta. Se rlain itur 

mernje rlaskan kerbijakan perme rrintah order barur terrhadap ertnis Tionghoa, terrmasurk langkah-

langkah permerrintah dalam urpaya mernghadapi problermatika ertnis Tionghoa di Jakarta pada Meri 

1998. Pe rrsamaan urnturk merlerngkapi pernerlitian ini adalah mernge rnai rerfe rrernsi yang akan dipakai 

pe rnurlis nantinya dalam mernyursurn skripsi ini. 

Skripsi Moh Murhyidin, 2017 yang be rrjurdurl Perranan PITI Te rrhadap Islamisasi di 

Indone rsia. Skripsi mermbahas merngernai perrsoalan perngarurh Cina terrhadap Islamisasi di 

Indone rsia, derngan me rninjaur aspe rk se rjarah, sosial se rrta hurburngan politik dan perrdagangan yang 

terrjadi antara Cina dan Indonersia. Serlain itur skripsi ini mermbahas mernge rnai kerte rrperngarurhan 

murslim Cina yang ada di Indonersia saat ini serrta bernturk perngarurh Perrsaturan Islam Tionghoa 

Indone rsia (PITI) terrhadap murslim di Indone rsia. Pe rrsamaan dari perne rlitian ini mernjadi re rfe rrernsi 

pe rnurlis merngernai Pe rrsaturan Islam Tionghoa Indonersia.  



 

 

Skripsi Farid Murzakky, 2016 yang berrjurdurl Interraksi Sosial Ertnis Tionghoa de rngan 

Masyarakat Priburmi di Kota Yogyakarta. Skripsi ini mermbahas bagaimana prosers interraksi 

sosial berrlangsurng antara masyarakat Tionghoa, pola interraksi sosial serperrti apakah yang 

terrjalin antara kerduranya, se rrta factor apa sajakah yang mernghambat dan jurga me rmpe rrmurdah 

terrjadinya interraksi sosial. Jadi perrsamaan dalam perne rlitian ini adalah mernge rnai interraksi 

social ertnis Tionghoa derngan masyarakat priburmi yang mana akan mernjadi acuran yang akan 

dipakai pernurlis nantinya, dan yang mermbe rdakannya yaitur pernurlis jurga fokurs merne rliti terntang 

interraksi social murslim Tionghoa di kota Me rdan.  

Skripsi Rini Amanda, 2016 yang berrjurdurl Masyarakat Tionghoa Islam di Kota Merdan 

(1961-2000). Skripsi ini mermbahas awal masyarakat Tionghoa di kota Merdan se rrta bagaimana 

pe rrurbahan yang terrjadi pada masyarakat Tionghoa yang terlah merme rlurk agama Islam di kota 

Me rdan pada tahurn 1961-2000. Dimana pada tahurn ini, masyarakat Tionghoa Murslim terlah 

dinaurngi ole rh suratur organisasi yaitur yang be rrnama Perrsaturan Islam Tionghoa Indonersia (PITI). 

De rngan adanya organisasi ini, masyarakat Tionghoa Murslim berranggapan bahwa merrerka 

mermiliki satur wadah yang mampur merlindurngi merrerka se rbagai warga Tionghoa. Se rlain itur, 

pe rnerlitian ini jurga mermbahas mernge rnai Murslim Tionghoa di kota Merdan dan organisasi 

Pe rrsaturan Islam Tionghoa Indonersia (PITI) di kota Merdan. Se rhingga perne rlitian ini mernjadi 

acuran pe rnurlisan dalam mernyursurn skripsi ini. 

Skripsi Vickry Hidayaturllah, 2020 yang be rrjurdurl Perngarurh Re rformasi Pada Kerhidurpan 

Sosial Ertnis Tionghoa di Kota Merdan (1996-2007). Skripsi ini mermbahas bagaimana ertnis 

Tionghoa dalam mernghadapi rerformasi 1998 di Kota Me rdan, dimana kota Merdan merrurpakan 

salah satur kota yang terrdampak akan kerrursurhan pada rerformasi 1998. Banyak dampak yang 

dialami olerh masyarakat khursursnya e rtnis Tionghoa di kota Merdan, tidak hanya dari sergi 

e rkonomi saja bahkan jurga dari sergi social yaitur masyarakat ertnis Tionghoa merngalami 

ke rkerrasan fisik yang mernimburlkan traurma berrke rpanjangan hingga tidak diakurinya 

ke rperrcayaan dan kerburdayaan ertnis Tionghoa. Jadi perrsamaan urnturk merlerngkapi perne rlitian ini 

adalah merngernai rerfe rre rnsi yang akan dipakai pernurlis nantinya dalam mernyursurn skripsi ini. 

Skripsi E rva Purtriya Hasanah, 2019 yang be rrjurdurl Perran Pe rrsaturan Islam Tionghoa 

Indone rsia (PITI) Jawa Timurr Dalam Me rmbantur Perme rrintahan Tiongkok Urnturk Me rmpe rre rrat 

Hurburngan Bilaterral Derngan Pe rme rrintahan Indone rsia. Skripsi ini mermbahas bagaimana perran 

Pe rrsaturan Islam Tionghoa Indonersia (PITI) Jawa Timurr dalam mermbantur pe rmerrintah 

Tiongkok urnturk mermpe rrerrat hurburngan bilaterral derngan permerrintah Tiongkok. Jadi skripsi ini 

mernjadi perlerngkap mernge rnai Perrsaturan Islam Tionghoa Indonersia (PITI) yang mernjadi 

re rferre rnsi perne rliti dalam mernurlis skripsi ini.  

Jurrnal Errika Rervida, 2006 yang berrjurdurl Interraksi Sosial Masayarakat Ertnik Cina 

de rngan Priburmi di Kota Merdan Surmaterra Urtara. Jurrnal ini mermbahas merngernai interraksi 

social antara ertnik Cina derngan masyarakat priburmi di kota Merdan Surmaterra Urtara yang masih 

merndapat hambatan psikologis dan sosiologis. Ke rsamaan dari perne rlitian ini yaitur mernge rnai 

interraksi social masyarakat Tionghoa derngan priburmi di kota Merdan yang akan mernjadi acuran 

pe rnurlis dalam mernyursurn skripsi ini. 



 

 

Jurrnal M. Murwafiq Zamroni dan Sri Masturti Purrwaningsih, 2019 yang berrjurdurl 

Islamisasi Masyarakat Tionghoa Surrabaya Masa Orde r Barur. Jurrnal ini mernjerlaskan bahwa 

terrdapat tokoh-tokoh Tionghoa yang merncerturskan dan me rndurkurng Islamisasi masyarakat 

Tionghoa. Serlain itur ada prose rs Islamisasi yang dilakurkan dalam wadah yang me rnjadi 

pe rndurkurng dilakurkannya Islamisasi serpe rrti Perrsaturan Islam Tionghoa Indonersia (PITI), 

Yayasan Pe rmbaurran, Yayasan H.Karim Oe ry de rngan cara berrsilaturrrahmi derngan orang 

Tionghoa yang non murslim dan murslim. Prose rs Islamisasi yang dilakurkan terrhadap masyarakat 

Tionghoa merngalami berrbagai masalah dan hambatan, murlai dari erkonomi, psikologi se rrta 

fisik. Namurn berrbagai perrmasalahan terrse rburt tidak mernjadi hambatan mernjadi serorang murslim 

yang kermurdian mernjadi iderntitas merre rka serhingga iderntitas merre rka mernjadi Murslim 

Tionghoa. Kersamaan dari pernerlitian ini yaitur keradaan masyarakat murslim Tionghoa pada masa 

orde r barur. 

Jurrnal Abdi Sahrial Harahap, 2012 yang be rrjurdurl Dinamika Ge rrakan Dakwah Perrsaturan 

Islam Tionghoa Indone rsia (PITI) Me rdan Surmate rra Urtara. Jurrnal ini me rmbahas mernge rnai 

ke rberradaan Perrsaturan Islam Tionghoa Indone rsia yang mermbe rrikan dampak positif urnturk 

mermpe rrkernalkan ajaran Islam di kalangan masyarakat Tionghoa. Perrsaturan Islam Tionghoa 

Indone rsia merlakurkan gerrakan dakwah urnturk mermbantur merlakurkan ajaran Islam. Pe rrsamaan 

urnturk merle rngkapi perne rlitian ini adalah me rngernai Pe rrsaturan Islam Tionghoa Indone rsia yang 

akan mernjadi rerfe rrernsi pe rnurlis dalam mernyursurn skripsi ini. 

 


