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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

 

 

  

Huruf 
Arab 

 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh kadan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

 ك

 

kaf k ka 

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

ػه  ha h ha 

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى

 qaf q qi ق
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 haula : هـَوْلََ    kaifa : كَـيْـفََ 

2. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 Contoh:  

 

Contoh: 

 mata : مـاَتََ

 rama : رَمَـى

 qila : قـِيْـلََ

 yamutu : يـَمـوُْتَُ

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan 
ya>’ 

ai a dan i  َْػى 

 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوَْ 

Nama 

 

Harkat dan Huruf 

 

fathah dan alif 

atau ya’ 
ى| ...َ  ا... َ   

 
kasrah dan ya’ 

 

ــى ِِ  

 
dammah dan 

wau 
 ــُـو

 

Huruf dan 

Tanda 

a> 

i> 

u> 

Nama 

 

a dan garis di atas 

 

i dan garis di atas 

 

u dan garis di atas 
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B. Daftar Singkatan 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

swt.  : subhanahu wa ta ‘ala 

saw.  : sallallahu ‘alaihi wa sallam 

QS…/…:22 : QS al-Rum/30:22 

a.s.  : ‘alaihi al-salam 

SM  : Sebelum Masehi 

h.  : halaman 

cet.  : cetakan 
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ABSTRAK 
 

NAMA  : ASTUTI ROHALI 

NIM   : 30500114011 

JUDUL SKRIPSI      : FENOMENA KONVERSI AGAMA (STUDI KASUS DI 

DUSUN   TONDOK, LEMO DESA BO’NE BUNTU 

SISONG, KECAMATAN MAKALE SELATAN, 

KABUPATEN TANA TORAJA) 

  

 Skripsi ini menjawab tiga rumusan masalah yaitu, 1) Bagaimana Bentuk 

Konversi Agama di Dusun Tondok Lemo, Desa Bo’ne Buntu Sisong, Kecamatan 

Makale Selatan, Kabupaten Toraja? 2) Bagaimana Proses terjadinya Konversi Agama 

di Dusun Tondok Lemo, Desa Bo’ne Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, 

Kabupaten Toraja? 3) Bagaimana Dampak Konversi Agama di Dusun Tondok Lemo, 

Desa Bo’ne Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Toraja? 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), jenis deskiprif kualitatif dengan menggunakan observasi dan wawancara 

serta dokumen-dokumen yang dianggap penting. Pendekatan yang digunakan adalah 

sosiologi, fenomenologis, historis, dan teologis,. Data-data ini dari penelitian yang 

bersumber data primer dan data sekunder, sedangkan dalam pengumpulan data yang 

digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik pengolahan 

data yang digunakan reduksi data, penyajian data, danpenarikan kesimpulan. 

 Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk konversi 

agama di Tondok Lemo memiliki dua tahap yaitu perubahan secara bertahap dan 

perubahan secara drastis. Proses konversi agama melalui unsur dari dalam yaitu 

karena mendapat hidayah dan unsur dari luar karena keluarga dan pendidikan. 

Sedangkan dampak konversi agama yang terjadi di masyarakat Tondok Lemo 

berjalan normal seperti sebelum terjadinya konversi agama, dan dampak dikeluarga 

awalnya tidak diterimah tetapi seiring berjalannya waktu diterimah oleh keluarga.        

  

 Implikasi pada penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang realitas 

konversi agama di Dusun Tondok Lemo. Dengan ini diharapkan kepada pembaca 

dapat mengambil manfaatnya. Adapun harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai 

bahan evaluasi bagi saya dan masyarakat Tondok Lemo sekiranya dapat 

meningkatkan keimanan dan meperdalam lagi mempelajari tentang ilmu agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Agama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia pada titik 

tertentu, ia menjadi sebuah kebutuhan yang mustahil dilepaskan dari segala 

partikel diri manusia, material maupun non material. Agama merupakan gejala 

yang begitu sering terdapat dimana-mana dan agama berkaitan dengan usaha-

usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan 

keberadaan alam semesta. Oleh karena itu manusia terus berusaha mendekatkan 

dirinya kepada Tuhan untuk mencari hakikat yang sebenarnya dalam hidupnya, 

sehingga dapat membangkitkan kebahagian batin yang paling sempurna dan 

perasaan takut. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak 

dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah 

kehidupan sehari-hari di dunia, baik kehidupan individu maupun kehidupan 

sosial.
1
 

  Agama awalnya mempunyai makna dan fungsi dalam kebutuhan manusia, 

adanya agama ini dijadikan sebagai kebutuhan yang dalam pemenuhannya 

melalui suatu interaksi dalam suatu sistem yang terbuka dalam diri personal 

maupun struktur sosial yang prural dan bisa menghasilkan terjadinya konversi 

agama. Ini diperkuat bahwasanya manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk 

yang besar dan bernilai mutlak dalam meraih kebahagiaan baik rohani dan 

                                                             
 1

Agus M. Hardjana, Religiositas, Agama dan Spiritualitas, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 

19-23.  
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jasmani. Oleh karena itu konsep agama muncul pada setiap personal bahwasanya 

apa sesungguhnya hidup dan kehidupan itu, darimana dan kearah mana tujuannya, 

lalu apa dan siapakah manusia itu sesungguhnya.
2
 Eksistensi agama merupakan 

sarana pemenuhan kebutuhan esoteris manusia yang berfungsi untuk menetralisasi 

seluruh tindakannya. Tanpa bantuan agama manusia senantiasa bingun, resah, 

bimbang gelisah, dan sebagainya. Sebagai akibatnya manusia tidak mampu 

memperoleh arti kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya.
3
 Agama yang 

dimaksud merupakan agama dalam arti ajaran, sistem kepercayaan (agama 

sebagai  fenomena budaya) dan perilaku beragama (fenomena sosial). Sedangkan 

sosiologi agama dirumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang interelasi dan 

agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antarmereka. 

  Perkembangan selanjutnya dalam sikap keagamaan pada masing-masing 

individu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tergantung pada situasi 

dan kondisi yang dipengaruhi oleh beberapa aspek dan akibat dengan keadaan 

lingkungan sekitarnya atau karena perkembangan pemikiran dan perasaan. Pada 

dasarnya manusia terlahir dalam sebuah kebersamaan dalam masyarakat atau 

kelompok sosial tertentu, karena hidup dalam masyarakat tentu adanya hubungan 

timbal balik yang bersifat dinamis antara gerak atau dorongan spontan alamiah 

dalam dirinya, kelakuan dan situasi atau lingkungan hidupnya. 

  Konversi agama atau lebih dikenal dengan istilah pindah atau alih agama, 

selalu menjadi topik yang menarik walau masalah ini bukanlah hal baru di tengah 

masyarakat. Fenomena ini masih dipandang sebagai hal yang tidak biasa atau 

                                                             
 2

Rosihan Anwar Dkk, Pengantar Studi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 105.  
 

3
Sururin, Ilmu Jiwa Agama  (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 179. 
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tabu, walau kerap diberitakan melalui televisi dan media lainnya. Sudah menjadi 

fitrah-Nya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang 

paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainya yang ada di 

muka bumi ini.
4
 Seperti yang diterangkan di dalam al-Qur’an, Surah, At-Tiin ayat 

4, sebagai berikut: 

              

Terjemahannya:  

 4. Manusia merupakan ciptaan-Nya yang paling sempurna
5
 

 Meskipun manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, 

manusia masih memerlukan suatu kepercayaan. Kepercayaan itu akan melahirkan 

tata nilai guna menopang hidup dan budayanya, yang akan mengatur pola hidup 

manusia tersebut dalam hal-hal yang menyangkut persoalan hidup mereka di 

dunia ini. Beragama adalah salah satu dari sifat-sifat yang asli pada manusia. 

Manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan yang 

tinggi di antara makhluk ciptaan lainya. Salah satu ciri utama yang dimiliki 

manusia adalah hidup berkelompok. Dorongan untuk mewujudkan perilaku 

manusia untuk hidup berkelompok merupakan fitrah yang dibawah sejak lahir 

menentukan arah dan menyeleksi tingkah laku kepada suatu tujuan tertentu, 

                                                             
 

4
Rohmalina Wahab, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 216-

217. 
 
 

5
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 

597. 
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kesadaran akan kebutuhan agama yang mana hal tersebut tidak bisa terlepas dalam 

kehidupan sehari-hari.
6
  

 Nalurinya, Fitrahnya, kecenderungannya yang telah menjadi 

pembawaannya, dan buakan sesuatu yang dibuat-buat atau sesuai keinginan yang 

datang kemudian, lantaran pengaruhnya dari luar. Sama halnya keinginannya 

kepada makan dan minum, berketurunan, memiliki harta benda berkuasa dan 

bergaul dengan sesama manusia. Dengan demikian, maka manusia ini pada 

dasarnya memanglah makhluk yang religius, yang sangat cenderung kepada hidup 

beragama itu adalah panggilan hati nuraninya.
7
 Setiap agama memerintahkan 

manusia untuk meraih keutamaan akhlak dan melakukan perbuatan-perbuatan 

kebajikan sesuai dengan kemanpuan pribadi masing-masing. Agama dapat bagi 

menjadi tiga bagian yaitu: pertama iman, terletak pada akal dan hati yang 

mengatakan bahwa alam semesta dengan sistemnya yang mengangumkan itu 

tidaklah muncul begitu saja. Penciptaan alam yang demikian indahnya tidak 

mungkin muncul tanpa adanya penciptanya. Dengan demikian sang pencipta 

menciptakan alam ini tanpa tujuan tak ada satupun makhluk yang terlepas dari 

hukum pencipta alam semesta. Kedua adalah akhlak. Agama mengajarkan 

manusia untuk meraih keutamaan bagi diri sendiri dengan berakhlak baik, patuh, 

kepada kewajiban manusiawi, berbudi, setia dan berwatak baik. Ketiga amal 

                                                             
6
Damardjati Supadjar, Filsafat Ketuhanan ( Yogyajakarta: Fajar Pustaka Buku, 2000 ), h. 

23. 
 7

Abu Ahmadi, Perbandingan Agama (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 16. 
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perbuatan, agama selalu memerintahkan agar selalu melaksanakan segala amal-

amal perbuatan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat.
8
  

 Agama memiliki jalan tersendiri untuk mengajak manusia dalam alur yang  

baik serta menjauhkan diri dari sifat-sifat yang negatif. Untuk tetap berada dekat 

dengan Tuhan juga ditentukan tiap-tiap agama-agama itu sendiri. Hal ini juga 

terjadi saat seseorang telah memutuskan untuk berpindah agama. Manusia berhak 

mencari dan memutuskan agama yang mereka pilih. Bukan berarti agama yang 

mereka tinggalkan adalah agama yang buruk melainkan ada dorongan tertentu 

dari sisi spiritualitas setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang dapat 

dibentuk akhlak-akhlaknya. Disamping diciptakan dengan kesempurnaan ada juga 

sifat-sifat-sifat dasar manusia yang memiliki kelemahan itu sendiri. Jika manusia 

itu mampu dengan akalnya mampu membuat pilihan-pilihan yang baik. 

Manusia diciptakan oleh Allah swt. Sebagai makhluk yang paling 

sempurna proses kejadiannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya 

yang ada dimuka bumi. Manusia diciptakan sebagai makhluk religius artinya pada 

diri manusia terdapat keyakinan akan adanya dzat Yang Maha Kuasa. Manusia 

diciptakan mempunyai fitrah beragama. sebagai manusia yang beragama maka 

manusia menjadikan agama sebagai pegangan hidup.  Manusia sebagai khalifah di 

bumi telah dibekali berbagai potensi. Dengan mengembangkan potensi tersebut 

diharapkan manusia mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan 

khalifah Allah. Diantara potensi tersebut adalah potensi beragama. Menurut 

Nurcholis Madjid, agama merupakan fitrah munazalah (fitrah yang diturunkan) 

                                                             
 8

Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathabai, Inilah Islam (Jakarta: Sadra Press, 

2011), h. 17-18. 
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yang diberikan Allah untuk menguatkan fitrah yang ada pada manusia secara 

alami. Agama dapat dikatakan sebagai kelanjutan natur manusia sendiri dan 

merupakan wujud nyata dari kecenderungan yang dialaminya. 

  Fitrah beragama dalam diri manusia merupakan naluri yang 

menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan “suci” yang diilhami oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. Fitrah manusia mempunyai sifat suci, yang dengan 

nalurinya tersebut ia secara terbuka menerima kehadiran Tuhan Yang Maha Suci. 

Bila kembali pada ajaran agama Islam, dengan bersumber pada Al-Qur’an, akan 

naluri beragama itu bagi setiap individu telah tertanam jauh sebelum kelahirannya 

di dunia nyata. Seperti yang diterangkan didalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 

30,
9
 sebagai berikut: 

   

                                

               

Terjemahannya: 

30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) 

fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) 

itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, 

tetapi kebanyak manusia tidak mengetahui.
10

 

   

  Konversi agama merupakan istilah pada umumnya diberikan untuk 

proses yang menjurus pada penerimaan suatu sikap keberagamaan, baik prosesnya 

terjadi secara bertahap maupun secara tiba-tiba. Akhir-akhir ini banyak 

                                                             
 9

Sururin, Ilmu Jiwa Agama (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 29-30. 
10

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (CV Penerbit Diponegoro, 2010). 

h. 407. 
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menemukan terjadinya konversi agama, baik di kalangan masyarakat menangah 

ke bawah maupun di kalangan masyarakat menengah atas. Konversi agama di 

kalangan masyarakat, sangat perlu di cari penyebabnya, apakah karena dengan 

kepuasan materi dan ketenaran dalam karirnya lebih memilih beralih (konversi 

agama) untuk mendalami agama dan meninggalkan kepuasan dan ketenaran itu 

semua.  

 Menurut pasal 29 ayat (2) UUD tahun 1945 kehidupan beragama di 

Negara Republik Indonesia telah dijamin oleh konstitusi. Kebebasan beragama ini 

dijamin oleh negara karena keyakinan bahwa keragaman negara tidak akan 

menjadi disintegrating factor bagi bangsa Indonesia, tetapi faktanya ialah bahwa 

agama dapat menjadi integrating dan disintegrating factor sekaligus. Ibarat lautan 

yang  mengelilingi ribuan pulau-pulau di Indonesia, lautan itu dapat berfungsi 

sebagai pemisah antara pulau yang satu dan yang lain, tapi dapat pula sebagai 

jembatan yang menghubungkan pulau yang satu dengan yang lainnya apabila kita 

mampu mengelola dan laut-laut itu. Demikian pula keragaman agama dapat 

berfungsi sebagai pemisah dan sekaligus pemersatu bangsa.
11

 

 Menentukan pilihan dalam mengambil langkah untuk suatu perubahan 

dalam diri tidaklah mudah. Langkah tersebut berisi banyak dampak. Dalam 

konversi agama, manusia bukan hanya dihadapkan pada agama sesudah 

berpindah, akan tetapi sebelum terjadinya konversi agama harus ada sesuatu 

loncatan yang diketahui. Pertimbangan adalah sebuah tangga. Dengan tangga 

seseorang dapat naik dan berdiri, dari tangga ini pula seseorang bisa jatuh. Karena 

                                                             
 

11
Ridwan Lubis, Meretas Wawasan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 

(Jakarta: DEPAG RI dan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2005), h. 5. 
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jika orang tidak menuju ke atas dengan pertimbangan, maka akan membantunya 

menuju ke bawah, sebab jika langkah yang diambil oleh sesorang ke atas maka 

ada pertimbangannya, tentu ada pula pertimbangan bagi setiap langkah menuju ke 

bawah. Terkadang manusia memperoleh intuisi secara tiba-tiba. Intuisi merupakan 

kekuatan batin yang menentukan sesuatu yang baik atau buruk yang sekilas tanpa 

melihat akibatnya. Karena setiap manusia mempunyai kekuatan instinct batin 

yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Batin sendiri 

terkadang berbeda refleksinya, akan tetapi pada dasaranya ia tetap sama dan 

berakar pada tubuh manusia. Dalam intuisi, perbuatan baik merupakan perbuatan 

yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan batin. 

Dan sebaliknya perbuatan buruk merupakan perbuatan hati nurani yang dipandang 

buruk. Hal tersebut dinamakan sisi pergolakan batin bahwasannya manusia 

mempunyai ikatan yang sulit untuk dipahami dan hanya dirinya sendiri yang 

mengetahui apa yang dirasakannya.
12

 

 

.B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan 

Fenomena Konversi Agama di Tana Toraja (Studi kasus di Dusun Tondok Lemo, 

Desa Bo’ne Buntu Sisong, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja) khususnya 

masyarakat yang masuk Islam. 

 

                                                             
 

12
https://www.academia.ed 
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2. Deskripsi Fokus 

a. Konversi Agama 

Konversi Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya 

perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan 

kepercayaan yang dianutnya. 

b. Faktor Terjadinya Konversi Agama 

Faktor terjadinya konversi agama yang dimaksud adalah faktor 

keluarga, faktor lingkungan, faktor perubahan status, faktor kemiskinan, dan 

faktor pendidikan. 

c. Dampak Konversi Agama 

Dampak konversi agama yang dimaksud adalah untuk mencapai 

keselamatan hidup seperti yang diajarkan oleh sistem keyakinan, norma 

lingkungan atau komunitas keagaamaan dan pemahaman keagamaan mereka. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk konversi agama di Dusun Tondok Lemo, Desa 

Bo’ne Buntu Sisong, kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja?  

2. Bagaimana proses terjadinya konversi agama di Dusun Tondok Lemo, 

Desa Bo’ne Buntu Sisong, kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja? 
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3. Bagaimana dampak konversi agama terhadap Masyarakat di Dusun 

Tondok Lemo, Desa Bo’ne Buntu Sisong, Kec. Makale Salatan, Kab. 

Tana Toraja? 

 

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. 

 Dari berbagai sumber kepustakaan yang penulis telusuri, belum 

ditemukan kajian yang serupa dengan penelitian penulis, baik dari segi judul dan 

masalah yang dibahas. Namun terdapat beberapa rujukan yang memiliki kaitan 

penelitian penulis berupa hasil penelitian lapangan (filed reseach) seperti disertasi, 

buku dan skripsi. 

 Juwita Armini, dalam skripsi yang berjudul, “Kemiskinan dan Konversi 

Agama (Studi Kasus Masyarakat Balangbuki Desa Tonasa Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten gowa”), yang di tulis pada tahun 2011. Dalam skripsi ini penulis 

membahas kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks bagi setiap 

negara, terutama negara besar seperti Indonesia. Kemiskinan juga telah menjadi 

fenomena sosial di masyarakat Balangbuki yang telah membawa berbagai dampak 

sosial. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya konversi agama 

atau berpindahnya seseorang atau sekelompok orang ke suatu system kepercayaan 

(agama) sebelumnya, yaitu agama Islam, selain itu, konversi agama di Balangbuki 
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disebabkan karena ketidakpuasan terhadap system adat dan agama yang ada pada 

waktu itu, dan juga karena adanya perkawinan dengan orang luar.
13

 

 Nuraeni, dalam skripsi yang berjudul, “Konversi Agama Etnis Tionghoa 

di PITI  (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) kota Makassar”. Yang ditulis 

pada tahun 2017. Konversi agama merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang yang masuk atau perpindah ke suatu agama yang berbeda dengan 

agama yang diyakini sebelumnya. Tujuan penelitian ini utuk mengetahui peranan 

Dewan Pimpinan Daerah PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Makassar 

dalam upaya penyebaran agama Islam di lingkungan masyarakat muslim di 

Tionghoa Makassar dan sekitarnya.
14

 

  Muhammad Rudding Emang, dalam disertasi yang berjudul, “Konversi 

Agama dan Strategi  Pembinaannya di Kota Makassar”, yang ditulis pada tahun 

2014. Dalam disertasi tersebut menjelaskan: Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan, bahwa faktor yang menjadi alasan terjadinya konversi agama adalah 

faktor hidayah. (a) Faktor hidayah yang merupakan salah satu yang menyebabkan 

terjadinya konversi agama di Kota Makassar. (b) Faktor lingkungan, Faktor 

lingkungan ada dua, yaitu faktor lingkungan yang bersumber dari keluarga dan 

faktor lingkungan dalam pergaulan. (c) Faktor ekonomi (kemiskinan). Yang 

dimaksud faktor ekonomi adalah ketidakberdayaan muallaf dalam menanggung 

                                                             
 

13
Juwita Armina, “Kemiskinan dan Konversi Agama (Studi Kasus Masyarakat 

Balangbuki Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”, Skipsi (Fak. Ushuluddin 

Filsafat dan  Politik: tidak di terbitkan, 2011). 

 
14

Nuraeni, “Konversi agama Etnis Tionghoa di PITI (Persatuan Islam Tionghoa 

Indonesia) di Kelurahan Baji’ Mappakasunggu Kota Makassar”, Skripsi ( Fak. Ushuluddin Filsafat 

dan Politik: tidak di terbitkan, 2017). 
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kebutuhan hidup sehari-harinya dalam rumah tangganya, sehingga menyebabkan 

ia melakukan konversi.  

(d) faktor perilaku pendeta yang berkaitan dengan moralitas. (e) Faktor 

pernikahan atau jalinan ikatan batin yang dilakukan dua insan yang masing-

masing berbeda agama.
15

  

    Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sangatlah berbeda, 

baik ditinjau dari wilayah letak geografis maupun pokok permasalahan yang 

muncul. Pada penelitan ini lebih fokus pada fenomena konversi agama dan 

dampak konversi agama terhadap masyarakat. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan memahami bagaiamana konversi agama di Dusun 

Tondok Lemo, Desa Bo’ne Buntu Sisong, kec. Makale Selatan, Kab. Tana 

Toraja.  

b. Untuk mengetahui dan memahami proses terjadinya konversi agama di 

Dusun Tondok Lemo, Desa Bo’ne Buntu Sisong, kec. Makale Selatan, 

Kab. Tana Toraja. 

                                                             

 
15

Muhammad Rudding Emang, “Konversi Agama dan Strategi  Pembinaannya di Kota 

Makassar”. Disertasi (Program Pascasarjana UIN Alauddin). 
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c. Untuk mengetahui dan memahami dampak konversi agama di Dusun 

Tondok Lemo, Desa Bo’ne Buntu Sisong, kec. Makale Selatan, Kab. Tana 

Toraja.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kajian teoritis mendalam 

 agar dapat dijadikan sebagai acuan ilmiah terkait pada fenomena konversi 

 agama, serta dapat memberikan kontribusi bagi eksistensi perkembangan 

 Studi Agama-Agama. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

 pemahaman yang tepat terhadap khasanah pemikiran Islam di masyarakat 

secara umum dan tokoh agama serta pihak lain dalam upaya memahami 

realitas fenomena konversi agama.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A.  Pengertian Konversi Agama 

 Konversi berasal dari kata conversio yang berarti, tobat, pindah, berubah. 

Sehingga convertion berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke 

agama lain (change from one state, or from one religius to another). Untuk 

selanjutnya perlu dikupas apakah perngertian konversi agama.
16

 Kata konversi 

(conversion) berarti “berlawanan arah”. Yang dengan sendirinya konversi agama 

berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan 

keyakinan semula.
17

 Konversi agama (religios conversion) secara umum dapat 

diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Untuk memberikan 

gambaran yang lebih mengenai tentang maksud kata-kata tersebut perlu dijelaskan 

melalui uraian yang dilatarbelakangi oleh pengertian secara etiomologis. Dengan 

pengertian berdasarkan asal kata tergambar ungkapan kata itu secara jelas.
18

 

a. Pengertia Konversi Agama secara Etimologi 

 Pengertian konversi agama menurut etimologi konversi berasal dari kata 

lain “Conversio” yang berarti tobat, pindah, dan berubah (agama). 

Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam kata Inggris  Conversio yang 

mengandung pengertian: berubah dari suatu keadaan atau dari suatu 

agama ke agama lain (change from one state, or from one religion, to 

another). Berdasarkan kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa 

                                                             
 

16
Sururin, Ilmu Jiwa Agama (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 103. 

 
17

Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Cet. XVII; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 160. 

 18
 Jalaluddin, Psikologi Agama (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 331. 
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konversi agama mengandung pengertian: bertobat, berubah agama, 

berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk kedalam agama. 

b. Pengertian Konversi Agama secara Terminologi 

 Secara terminologi, pengertian konversi agama akan dikemukakan 

oleh beberapa ahli antara lain:  

a). Max Heirich mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu 

tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang masuk atau 

berpindah sesuatu sistem kepercayaan atau prilaku yang berlawanan 

dengan kepercayaan sebelumnya. 

b). William James mengatakan konversi agama banyak menyangkut 

masalah kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat berada. Konversi 

agama yang dimaksudkan memuat memuat beberapa pengertian 

dengan ciri-ciri: 

1. Adanya perubahan Arah pandangan dan keyakinan seseorang 

terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. 

2. Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga 

perubahan secara berproses atau secara mendadak. 

3. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan 

kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk 

perubahan pandanngan terhadap agama yang dianutnya sendiri. 

4. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan 

itupun disebabkan faktor petunjuk dari yang maha kuasa. 
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5. Clark mengatakan bahwa konversi agama sebagai suatu macam 

pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung 

perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran 

dan tindak agama. Konversi agama menunjukkan bahwa suatu 

perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapat hidayah Allah 

SWT secara mendadak, telah terjadi, yang mungkin saja sangat 

mendalam atau dangkal, dan mungkin pula terjadi perubahan 

tersebut secara berangsur-angsur.
19

 

 Konversi agama banyak menyangkut masalah kejiwaan dan pengaruh 

lingkungan tempat berada. Selain itu, konversi agama yang dimaksudkan uraian di 

atas memuat beberapa pengertian drngan ciri-ciri: 

a. Adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang 

terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. 

b. Perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga 

perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak 

c. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi perpindahan 

kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga 

termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang di anutnya 

sendiri.  

d. Selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan maka perubahan 

itu pun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Mahakuasa.
20

  

                                                             
 

19
Syamsidar, Psikologi Agama (Cet. I; Watampone: Syahadah, 2016), h. 225. 

  
 

20
H. Akmal Hawi, Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 46. 
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 Konversi agama secara psikologis, agama sebagai kumpulan memerankan 

peranan penting proses konversi keseluruhannya. Hal ini merupakan sasaran 

menarik bagi sosiologi agama, seorang yang mengalami pertobatan tidak akan 

tinggal diam. Ia didorong oleh keinginan untuk mencari komunitas keagamaan 

yang sanggup memberikan jawaban yang dapat meredakan batinnya. Ketika ia 

berjumpa dengan komunitas yang religius serta menawarkan diri sebagai tempat 

untuk membangun kehidupan yang baru dimana tersedia peranan-peranan baru 

yang memungkinkan pengembangan aspirasinya.
21

 

 

B. Proses Terjadinya Konversi Agama 

             Dalam membicarakan proses terjadinya konversi agama, sebenarnya 

sukar untuk menentukan satu garis, atau satu rentetan proses yang akhirnya 

membawa kepada keadaan keyakinan yang berlawanan dengan keyakinannya 

yang lama. Proses ini berbeda antara satu orang dengan lainnya, sesuai dengan 

pertumbuhan jiwa yang dilaluinya, serta pengalaman dan pedidikan yang 

diterimahnya sejak kecil, ditambah dengan suasana lingkungan, di mana ia hidup 

dan pengalaman terkhir yang menjadi puncak dari perubahan keyakinan itu. 

Selanjutnya apa yang terjadi pada hidupnya sesudah itu. 

 Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dalam hidup ini, yang dapat 

kita golongkan kepada peristiwa-peristiwa konversi agama, baik yang terjadi pada 

orang-orang pandai, orang biasa atau orang-orang yang mempunyai kedudukan 

tinggi dalam masyarakat. Masing-masing pembaca dapat memperhatikan orang-

                                                             
 

21
Hendropuspito, Sosiologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 85. 
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orang di sekelilingnya, kenalannya dan diri sendiri, akan tampaklah bahwa 

konversi agama itu banyak terjadi dalam hidup, terutama apabila orang 

mengalami kesusahan.
22

 

 Konversi agama menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar.  

Proses konversi agama ini dapat diumpamakan seperti proses pembugaran sebuah  

gedung, bangunan lama dibongkar dan pada tempat yang sama didirikan 

bangunan baru yang lain sama sekali dari bangunan sebelumnya.
23

 Demikian pula 

seseorang atau kelompok yang mengalami proses konversi agama ini. Segala 

bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan 

pandangan hidup yang dianutnya (agama), maka setelah terjadinya konversi 

agama pada dirinya secara spontan pula lama ditinggalkan sama sekali. Segala 

bentuk batin terhadap kepercayaan lama, seperti: harapan, rasa bahagia, 

keselamatan, dan kemantapan berubah menjadi berlawanan arah.Timbullah 

gejala-gejala baru berupa, perasaan serba tidak lengkap dan tidak sempurna. 

Gejala ini menimbulkan proses kejiwaan dalam bentuk merenung, timbulnya 

tekanan batin, penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan, dan 

perasaan susah yang ditimbulkan oleh kebimbangan.  

  Perasaan yang berlawanan itu menimbulkan pertentangan dalam batin, 

sehingga untuk mengatasi kesulitan tersebut harus dicari jalan penyalurannya. 

Umumnya apabila gejala tersebut sudah dialami oleh seseorang atau kelompok 

maka dirinya menjadi lemah dan pasrah ataupu timbul semacam peledakan 

perasaan untuk menghindarkan diri dari pertentangan batin itu. Ketenangan batin  
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itu akan terjadi dengan sendirinya bila yang bersangkutan telah mampu memilih 

pandangan hidup yang baru. Pandangan hidup yang dipilih tersebut merupakan 

petaruh bagi masa depannya, sehingga ia merupakan pegangan baru dalam 

kehidupan selanjutnya. 

 Sebagai hasil dari pemilihannya terhadap pandangan hidup itu maka 

bersedia dan mampu untuk membaktikan diri kepada tuntutan-tuntutan dari 

peraturan ada dalam pandangan hidup yang dipilihnya itu berupa ikut 

berpartisipasi secara penuh. Makin kuat keyakinannya terhadap kebenaran 

pandangan hidup itu akan semakin tinggi pula nilai bakti yang diberikannya.  

       Konversi agama menyangkut perubahan batin seseorang secara mendasar. 

Meskipun proses konversi setiap orang berbeda, namun setidaknya dalam proses 

tersebut terdapat dua unsur yang mempengaruhi  yaitu unsur dari dalam diri dan 

unsur dari luar diri. Kedua unsur tersebut mempengaruhi kehidupan batin 

seseorang untuk aktif berperan menemukan penyelesaian yang mampu 

memberikan ketenangan batin kepada seseorang. Jika yang dipilih tersebut sesuai 

dengan kehendak batin mereka maka akan terciptalah suatu ketenangan.  

 Disini proses konversi agama ada dua unsur yaitu unsur dari dalam diri 

dan unsur dari luar. Unsur dalam diri merupakan sebuah proses dimana adanya 

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang atau kelompok konversi yang terjadi 

dalam batin ini membentuk suatu kesadaran untuk mengadakan suatu transformasi 

disebabkan oleh krisis yang terjadi dan keputusan yang diambil seseorang 

berdasarkan pertimbangan pribadi. Proses ini terjadi menurut gejala psikologis 

yang bereaksi dalam bentuk hancurnya struktur psikologis yang lama seiring 
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dengan proses tersebut muncul pola struktur psikologis baru yang dipilih. 

Sedangkan unsur dari luar ini adalah proses perubahan yang berasal dari luar diri 

atau kelompok sehingga mampu menguasai kesadaran orang atau kelompok yang 

bersangkutan. Kekuatan yang datang dari luar ini kemudian menekankan 

pengaruhnya terhadap kesadaran mungkin berupa tekanan batin, sehingga 

memerlukan penyelesaian oleh yang bersangkutan.
24

 

 M.T.L. Pelindo berpedapat bahwa konversi agama itu mengandung dua 

unsur, yaitu: 

a. Unsur dari dalam diri (endogemeor origin), yaitu proses perubahan yang 

terjadi dalam diri sesorang atau sekelompok. Konversi yang terjadi dalam 

batin ini membentuk suatu kesadaran untuk mengadakan suatu 

transformasi disebabkan oleh krisis yang terjadi dan keputusan yang 

diambil berdasarkan pertimbangan pribadi. 

b. Unsur dari luar (exogenos origin), yaitu proses perubahan yang berasal dari 

luar diri atau kelompok sehingga mampu menguasai kesadaran orang atau 

kelompok yang bersangkutan. Kekuatan yang datang dari luar ini menekan 

pengaruhnya terhadap mungkin berupa tekanan batin, sehingga 

memerlukan penyelesaian oleh yang bersangkutan. 

Kedua unsur tersebut memengaruhi kehidupan batin untuk aktif berperan 

memilih penyelesaian yang mampu memberikan tekanan batin kepada yang 

bersangkutan. Jika proses konversi itu diteliti dengan seksama maka hal baik itu 

terjadi oleh unsur-unsur dari luar ataupun dari dalam ataupun terhadap individu 
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atau kelompok, maka akan ditemui persamaan. Perubahan yang terjadi tetap 

melalui pentahapan yang sama dalam bentuk kerangka proses secara umum. 

Kerangka proses itu dikemukakan antara lain oleh: 

a. H. Carrier 

H. Carrier membagi proses ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 

a).  Terjadi desintegrasi sintesis kognitif dan motivasi sebagai akibat dari 

krisis yang dialami. 

b).  Reintegrasi kepribadian berdasarkan konsepsi agama yang baru.  

c). Tumbuh sikap kosepsi agama yang baru serta peranan yang 

dituntutoleh ajarannya. 

d).  Timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan 

suci petunjuk Tuhan. 

b. Zakiah Daradjat 

  Zakiah Daradjat memberikan pendapatnya yang berdasarkan pada 

proses kejiwaan yang terjadi melalui lima tahap, yaitu: 

a).   Masa Tenang 

 Disaat ini kondisi jiwa seseorang berada dalam keadaan tenang karena 

masalah-masalah agama belum memengaruhi sikapnya. Terjadi 

semaca apriori terhadap agama. Keadaan yang demikian dengan 

sendirinya tidak akan mengganggu keseimbangan batinnya, hingga ia 

berada dalam keadaan tenang dan tentram. 
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b). Masa ketidaktenangan  

 Tahap ini berlangsung jika masalah agama telah memengaruhi 

batinnya. Mungkin dikarenakan suatu krisis, musibah ataupun 

perasaan berdosa yang dialaminya. Hal ini menimbulkan semacam 

kegoncangan dalam kehidupan batinnya sehingga mengakibatkan 

kegoncangan yang berkecamuk dalam bentuk: rasa gelisah, panik, 

putus asa, ragu, dan bimbang. Perasaan itu menyebabkan seseorang 

menjadi sensitif. Pada tahap ini terjadi proses pemilihan terhadap ide 

atau kepercayaan baru untuk mengatasi konflik batinnya. 

c). Masa konversi 

Tahap ketiga ini berlangsung setelah konflik batin mengalami 

keredaan karena kemantapan bati telah terpenuhi berupa kemanpuan 

menentukan keputusan untuk memilih yang dianggap serasi ataupun 

timbul rasa pasrah. Keputusan ini memberikan makna dalam 

menyelesaikan pertentangan batin yang terjadi, sehingga terciptalah 

ketenangan dalam bentuk kesediaan menerima kondisi yang dialami 

sebagai petunjuk ilahi. Karena itu ketenangan batin itu terjadi 

dilandaskan atas suatu perubahan sikap kepercayaan yang 

bertentangan dengan sikap kepercayaan sebelumnya, maka terjadilah 

proses konversi agama.  
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d). Masa tenang dan tentram 

Masa tenang dan tentram kedua ini berbeda dengan pada tahap 

sebelumnya, jika pada tahap pertama keadaan itu dialami karena sikap 

yang acuh tak acuh, maka ketenangan dan ketentraman pada tahap ini 

ditimbulkan oleh kepuasan terhadap keputusan yang sudah diambil. Ia 

timbul karena telah mampu membawa suasana batin menjadi mantap 

sebagai pernyataan menerima konsep baru. 

e). Masa ekspresi konversi  

Sebagai ungkapan dari sikap menerima, terhadap konsep baru dan 

ajaran agama yang diyakininya tadi, maka tindak-tanduk dan sikap 

hidupnya diselaraskan dengan ajaran dalam bentuk amal perbuatan 

yang serasi dan relevan sekaligus merupakan konversi agama itu 

dalam kehidupan.
25

 

 

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konversi Agama 

 Setiap manusia memiliki pemikiran yang dipadukan dengan hati 

nuraninya. Apa yang meraka pikirkan adalah sebuah pilihan bagaimana hal 

tersebut bersifat baik dan buruk. Konversi agama sendiri salah satu hasil dari 

pemikiran manusia yang setiap orang tidak tahu apa yang terbaik kecuali dirinya 

sendiri. Dan yang mendukung adalah lingkungan serta keluarga. Faktor-faktor 
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yang menyebabkan konversi agama para ahli berpendapat antara lain William 

James dalam bukunya banyak menguraikan faktor-faktor yang terjadi penyebab 

konversi agama yang cenderung didominasi oleh lapangan ilmu yang mereka 

tekuni. 

 Beberapa para ahli menyatakan tentang apa saja faktor-faktor yang 

menyebabkan konversi agama misalnya saja para ahli agama, sosiologi, dan 

psikologi Para ahli agama menyatakan bahwa yang menjadi faktor penyebabnya 

adalah petunjuk ilahi. Pengaruh supernatural berperan secara dominanan dalam 

proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok. Sedangkan 

para ahli sosiologi berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadi konversi agama  

adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi itu 

terdiri dari beberapa faktor, yang pertama adalah pengaruh hubungan antar pribadi  

baik pergaulan yang bersifat agama maupun non agama (kesenian, pengetahuan, 

kebudayaan), kedua pengaruh kebiasaan yang rutin. Pengaruh ini dapat 

mendorong seseorang atau kelompok untuk berubah kepercayaan jika dilakukan 

secara rutin hinga terbiasa. yaitu misalnya menghadiri upacara keagamaan atau 

pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan, baik pada lembaga formal dan 

nonformal, ketiga pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang terdekat. 

Misalnya karib, keluarga, famili, dan sebagainya, keempat pengaruh pimpinan 

keagamaan. Hubungan yang baik dengan pemimpin agama dapat menjadi 

penyebab pendorong terjadinya konversi agama, kelima pengaruh perkumpulan 

yang berdasarkan hobi. 
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   Perkumpulan yang dimaksudkan ini yaitu pada seseorang yang 

berdasarkan hobinya dapat pula menjadi pendorong terjadinya konversi 

agama,misalnya perkumpulan orang-orang yang hobinya sama bisa juga menjadi 

penyebab pindah agama, keenam pengaruh kekuasaan pemimpin. Hal ini 

dimaksudkan bahwasannya pengaruh kekuasaan pemimpin berdasarkan kekuatan  

hukum. Masyarakat umumnya cenderung menganut agama yang dianut oleh 

kepala negara atau raja mereka (Cuius regio illius est religo). Para ahli psikologi 

berpendapat bahwa yang menjadi pendorong terjadinya konversi agama adalah 

faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor intern maupun ekstern. Faktor-

faktor tersebut apabila mempengaruhi seseorang atau kelompok hingga 

menimbulkan gejala tekanan batin, maka akan terdorong untuk mencari jalan 

keluar yaitu ketenangan batin. Dalam kondisi jiwa yang demikian itu secara 

psikologis kehidupan batin seseorang itu menjadi kosong dan tak berdayasehingga 

mencari perlindungan ke kekuatan lain yang mampu memberinya kehidupan jiwa 

yang terang dan tentram. 

 Faktor intern yang mempengaruhi konversi agama yang pertama adalah 

kepribadian. Secara psikologis tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi 

kehidupan juwa seseorang. Yang kedua faktor pembawaan, bahwasannya ada 

kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi konversi agama. Sedangkan pada 

faktor ekstern yang mempengaruhi terjadinya konversi agama. Yang pertama 

adalah faktor keluarga, keretakan keluarga, ketidakserasian, berkelainan agama, 

kesulitan seksual, kesepian, kurang mendapatkan pengakuan dari kaum kerabat 

dan lainnya. Kondisi demikian menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan  
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batin, sehingga sering terjadi konversi agama dalam usahanya untuk meredakan 

tekanan batin yang menimpa dirinya. Yang kedua berhubungan dengan 

lingkungan tempat tinggal.  Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat 

tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat merasa dirinya hidup 

sebatangkara. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang mendambakan 

ketenangan dan mencaru tempat untuk bergantung hingga kegelisahan batinnya 

hilang. Yang ketiga perubahan status. Dimana perubahan status terutama yang 

berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi 

agama. Misalnya saja perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, 

perubahan pekerjaan, kawin dengan orang yang berlainan agama dan sebagainya. 

Yang keempat adalah kemiskinan (status sosial). Kondisi sosial ekonomi yang 

sulit juga merupakan faktor yang mendorong dan mempengaruhi konversi agama.  

Masyarakat awam yang miskin cenderung untuk memeluk agama yang 

menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik kebutuhan mendesak akan sandang  

pangan dapat mempengaruhi.
26

 

 Terdapat berbagai pendapat berkenaan dengan faktor penyebab terjadinya 

konversi. Masing-masing bidang dari disiplin ilmu menawarkan faktor-faktor 

terjadinya konversi. Para ahli agama melihat pengaruh supranatural yang dominan 

dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok. 

Sehingga faktor yang mendukung terjadinya konversi adalah petunjuk Ilahi 

(mendapat hidayah dari Allah). namun demikian, terasa sulit untuk membuktikan 

secara empiris tentang faktor ini, walau kita mempercayai bahwa petunjuk Ilahi 
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memegang peranan penting dalam perubahan perilaku keagamaan seseorang. Oleh 

karena itu, perlu ditelusuri faktor-faktor lain, baik itu dilihat dari latarbelakang 

sosiologi, faktor kejiwaan maupun pendidikan yang didapatkan. 

Sedangakan para ahli sosiologi berpendapat bahwa terjadinya konversi 

agama disebabkan oleh pengaruh sosial. Dijelaskan oleh Clark, pengaruh-

pengaruh tersebut antara lain: 

a. Hubungan antarpribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun 

yang bersifat nonagama. 

b. Kebiasaan yang rutin. Sebagai contoh adalah mengahadiri upacara 

keagamaan atau pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan, baik pada 

lembaga formal maupun nonformal.  

c. Anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat, seperti keluarga, 

sahabat karib dan sebagainya. 

d. Pengaruh pemimpin agama 

e. Pengaruh perkumpulan berdasarkan hobi. 

f. Pengaruh kekuasaan pemimpin.
27

 

Dalam redaksi yang hampir senada, Zakiah Daradjat mengungkapkan 

faktor-faktor konversi agama, sebagai berikut: 

a. Pertentangan batin (konflik jiwa). 

b. Pengaruh hubungan dengan tradisi agama. 

c. Ajakan (seruan) atau sugesti. 

d. Faktor-faktor emosi. 
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e. Kemauan.
28

  

 Pada bagian lain, para ahli psikologi menyebutkan faktor psikologis yang 

menyebabkan terjadinya konversi. Sebagai contoh adalah adanya tekanan batin, 

maka akan mendorong seseorang untuk mencari jalan keluar, yaitu ketenangan 

batin, atau jiwa yang kosong dan tidak berdaya kemudian mencari perlindungan 

pada kekuatan lain yang mampu memberikan kehidupan jiwa yang tenang dan 

tentram. Dengan demikian, terjadinya konversi tidak hanya didorong oleh faktor 

luar saja, tapi juga disebabkan oleh faktor intern.  

 

D. Bentuk Konversi Agama  

  Konversi agama yang  terjadi  dalam  masyarakat  terdiri dari  dua  bentuk, 

yaitu : 

1.Tipe Volitional ( perubahan bertahap ) 

  Konversi agama tipe ini terjadi melalui proses, dimana individu berusaha 

merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur. 

Jalaluddin menulis pendapat  Starbuck bahwa konversi agama tipe ini terjadi 

secara proses sedikit demi sedikit sehingga kemudian menjadi aspek dari 

kebiasaan kerohanian yang baru. Perubahan secara bertahap ini biasanya terjadi 

secara lambat, orang harus menempuh perjuangan batin secara mendalam untuk 

menjauhkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan dalam 

hidupnya.  Konversi agama tipe ini melalui proses,  berapa  lamanya proses yang 

dilalui oleh orang-orang yang melakukan konversi agama tidaklah sama, 
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tergantung kepada kepribadian, pendidikan dan lingkungan seseorang, namun 

proses ini harus mereka  jalani. Untuk merobah sistem kepercayaan seseorang 

agak sukar karena termasuk kedalam pranata primer.  

   2.Tipe Self Surrender  ( perubahan drastis ). 

     Konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba, biasanya perubahan sikap 

keagamaan tipe self surrender  tidak melalui proses yang lama atau panjang, bisa  

terjadi  dengan seketika baik proses perubahan sikap individu terhadap agama 

orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang 

terdapat  dalam agamanya. Dalam hal ini  Jalaluddin  setuju dengan pendapat  

William James yang  mengatakan bahwa adanyapengaruh petunjuk dari Yang 

Maha Kuasa terhadap seseorang, karena gejala konversi ini terjadi dengan 

sendirinya pada diri seseorang, sehingga ia menerima konversi yang baru dengan 

pengaruh terhadap jiwa sepenuhnya.  Jadi  ada semacam  petunjuk (Hidayah) dari 

Tuhan.
29
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

deskriptif  kualitatif  lebih menekankan pada keaslian dan tidak bertolak pada 

teori saja. melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. Dengan kata lain 

menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi.
30

 Alasan penulis memilih 

metode jenis ini adalah subjek yang diteliti ini terjadi pada fenomena lingkungan 

sekitar dan juga penelitian yang merupakan hasil dari pengalaman agama dan 

kehidupan seseorang.    

2. Lokasi Penelitian 

 Adapun penelitian ini dilakukan di dusun tondok lemo, desa bo’ne buntu 

sisong, kec. Makale selatan, kab. Tanah toraja. 

 

B. Pendekatan Penelitian   

1. Pendekatan Sosiologis  

Terhadap agama bermaksud mencari relevansi dan pengaruh agama 

terhadap fenomena sosial. Dalam studi agama, pendekatan sosiologis berfokus 

kepada masyarakat yang memahami dan mempraktikkan agama yaitu bagaimana 

pengaruh masyarakat terhadap agama dan pengaruh agama terhadap masyarakat. 
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Sehingga tujuan yang dapat dicapai melalui pendekatan sosiologis adalah mencari 

hubungan sejauhmana agama berpengaruh terhadap struktur-struktur sosial dalam 

memainkan perannya, serta dalam konteks Studi Agama-Agama, kehidupan sosial 

dan keagamaan para pemeluk agama yang berbeda- beda dapat dikaji, diteliti dan 

diperbandingkan satu sama lain dengan menggunakan metode ilmu- ilmu agama 

dan ilmu- ilmu sosial sekaligus untuk melihat kaitan antara keyakinan keagamaan 

dengan kehidupan sosial.
31

  

2. Pendekatan Fenomenologis  

Pendekatan Fenomenologi adalah sebuah usaha melihat secara utuh dan 

menyeluruh berbagai gejala-gejala keagamaan yang dimanifestasikan dalam 

bentuk ide, pengalaman dan ritual- ritual para pemeluknya untuk kemudian didata, 

serta diklasifikasi dengan teknik ilmiah tertentu, sehingga diperoleh pandangan 

yang menyeluruh dan utuh dari isi dan bentuk-bentuk ritual yang dilakukan. 

Kemudian dipahami secara benar makna agamis (religious meaning) yang 

dikandungnya dalam perspektif pemeluknya.
32

 Sehingga pendekatan 

fenomenologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti  berusaha 

melihat sesuatu yang tidak tampak dalam hal ini kesadaran moral dari setiap 

masyarakat yang dimanifestasikan melalui apa yang tampak yaitu sikap dan 

perilaku terhadap masyarakat. 

3.Pendekatan Teologis  

Melalui pendekatan teologis, seorang penganut agama biasanya 

melakukan satu dari dua hal. Studi internal, seorang sarjana atau peneliti agama 
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adalah orang dalam (insider) yang berusaha secara aktif dalam kegiatan ilmiahnya 

untuk melestarikan dan mempromosikan keunggulan agamanya serta 

mempertahankannya dari ancaman atau serangan orang lain. Adapun eksternal, 

seorang peneliti atau penganut agama tertentu melakukan kajian terhadap agama 

atau keyakinan orang lain untuk menilai dan menghakiminya dengan ukuran 

agama sang peneliti.
33

  

3. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis, yaitu suatu ilmu di dalamnya membahas berbagai 

peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan 

perilaku dari peristiwa tersebut.
34

 

C.  Sumber Data 

 a.   Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh langsung 

dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
35

 

b.  Data sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan dari pihak 

lain) atau digunakan oleh lembaga-lembaga yang bukan merupakan 

pengelolahannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian 

tertentu.
36

 Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari catatan 

ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek permasalahan yang 
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diteliti seperti buku-buku literatur,jurnal majalah, koran dan lain 

sebagainya. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian terjun lansung 

kelapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari informan. Adapun 

tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Metode observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Selain itu, metode 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah participant 

observation atau observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari- hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi 

partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
37

 

  

b. Wawancara 
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 Wawancara atau interview merupakan salah satu metode pengumpulan 

data melalui komunikasi berupa proses tanya jawab antara pengumpul data atau 

pewawancara dengan sumber data atau narasumber.
38

 Metode pengumpulan data 

melalui wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-

report, atau pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.
39

 Pemilihan narasumber 

atau informan dalam proses wawancara menggunakan teknik sampling yaitu cara 

untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang 

akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan 

penyebaran populasi agar di peroleh sampel yang representatif.
40

 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau 

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti berupa 

foto-foto penelitian, catatan harian, serta buku-buku.  

 

F. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian adalah penelitian menjelaskan tentang alat 

pengumpulan data yang disesusaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan 

dengan merujuk pada metodologi penelitan yaitu: 

a. Alat tulis menulis, buku, pulpen/pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang di dapat saat observasi. 

                                                             
38

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum  (Cet. II; Jakarta: Granit, 2004), h. 

72.  
39

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 138. 
40

Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet, I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 178. 



35 
 

 

b. Alat perekam suara sebagai alat untuk merekam narasumber saat di 

lapangandan kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lokasi 

penelitian. 

G.  Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Setelah melakukan pengumpulan data, maka penulis mengolah data 

tesebut dan menganalisisnya dengan cara menyusun secara sistematis. Data yang 

diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.
41

 

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, analisis ini merupakan salah satu dari jenis penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, variabel, dan keadaan yang terjadi 

saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. 

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan 

situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu 

masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel 

yang timbul dan perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya setiap suatu 

kondisi, dan sebagainya. 

1. Deskriptif Kualitatif 
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Setelah data diperoleh, selanjutnya diadakan analisis terhadap data tersebut. 

Adapun alat analisis yang digunakan untuk memudahkan dalam penafsiran data 

yang diperoleh maka menggunakan kriteria yaitu sebagai berikut, ada tiga 

komponen pokok dalam analisis data, yakni: 

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Dimana data yang diperoleh di lapangan langsung dirinci secara 

sistematis setiap selesai mengumpulkan data, lalu laporan-laporan tersebut 

direduksikan dengan memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. 

b. Penyajian data, yaitu pemaparan informasi yang tersusun untuk 

memberikan peluang adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom 

dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, 

penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukan 

untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya. 

c.    Penarikan kesimpulan atau argumen merupakan tahap akhir dari analisi 

penelitian kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

kemudian data-data yang telah diperoleh akan disimpulkan sebagai hasil 

keseluruhan dari penelitian tersebut dan juga setiap kesimpulan yang 

dibuat oleh penulis semata-mata didasarkan pada data yang dikumpulkan 

dan di olah dengan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang 
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mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
42

 Dan juga ketiga 

komponen tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, dimana peneliti 

bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui dan memahami pengertian yang mendalam, komprehensif, 

dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan yang induktif sebagai hasil 

pemahaman dan pengertian penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi 

  Toraja secara geografis terletak di antara koordinat 119
0
32

’
-120 bujur 

timur dan 240
0
-3 lintang selatan. Keadaan alamnya bergunung-gunung, berada 

pada ketinggian 300 meter – 2.889 meter dari permukaan laut. Batas-batas 

administratif kabupaten toraja adalah sebelah timur berbatasan dengan kabupaten 

luwu, sebelah selatan berbatasan dengan Enrekang, sebelah barat berbatasan 

dengan Mamasa di Polewali Mandar dan sebelah utara berbatasan dengan 

Sulawesi Tengah.
43

 Suku Toraja mendiami wilayah bagian Utara Jazirah Sulawesi 

Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Sulawesi Tengah. Secara 

administrasi mereka bermukim di daerah Kabupaten Enrekang dan daerah 

Suppirang, Kabupaten Pinrang, daerah Mamasa di Kabupaten Polewali-Mandar, 

daerah Galumpang dan Makki di Kabupaten Mamuju, daerah Pantilang, 

Rongkong dan Seko di Kabupaten Luwu. Sedangkan daerah inti pemukiman 

mereka adalah Kabupaten Tana Toraja, dan juga Toraja Utara. Kondisi topografi 

kabupaten Tana Toraja merupakan daratan tinggi yang dikelilingi oleh 

pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya di 

atas 25%. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, daratan tinggi, daratan 
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rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar anatara <300 m - > 2.500 m di 

atas permukaan laut.
44

  

PETA KECAMATAN MAKALE 

 

 Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja 2015. 

 Makale adalah 1(satu) dari 19 kecamatan di kabupaten Tana Toraja yang 

menjadi pusat pemerintahan, perekonomian dan ibukota kabupaten Tana Toraja, 

Propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah kecamatan Makale tercatan 

39,75 Km2, dimana secara geografis, kecamatan makale berada pada 3
0
06

0
12” LS 

dan 119
0
51

’
13 BT dengan batas-batas di sebelah Utara berbatasan dengan dengan 

                                                             
 

44
http://sulselprov.go.id. Di akses 01 November 2019. 

 

http://sulselprov.go.id/


40 
 

 

kecamatan Rantetayo dan kecamatan kecamatan Makale Utara, sebelah Selatan 

berbatasan dengan kecamatan Makale Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan 

kecamatan Sangalla dan sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Rembon 

Topografi kecamatan Makale sebagian besar diantaranya rendah dan sebagian 

lainnya terdiri dari perbukitan dan pegunungan. 

 Tabel 1 : Luas Desa/Kelurahan, Jarak (km) dan ketinggian  dari 

permukaan Air Laut di Kecamatan Makale Selatan 

 

No Desa/Kelurahan 

 

Luas 

Area 

(km
2
) 

Dari 

Ibukota 

kec. 

Dari 

Ibukota 

Kab. 

Ketinggian 

Dari 

Permukaan 

Laut 

1 Pa’buaran 10,06 30 32 1.250 

2 Randan Batu 9,41 15 19 1.190 

3 Tiromanda 5,81 0,1 4 756 

4 Tosapan 5,79 3 5 873 

5 

Bo’ne Buntu 

Sisong 9,95 33,5 35 1.187 

6 Patekke 9,26 16,3 19 797 

7 Sandabilik 5,74 3 7,5 735 

8 Pasang 5,68 5 7,9 1.147 

 Jumlah 61,7 105,9 129,4 3,165.774 

Sumber: Kantor Pembangunan Masyarakat Kecamatan Makale Selatan 

Kecamatan Makale Selatan Dalam Angka 2018. 

 

 Penjelasan tabel di atas luas wilayah Desa/Kelurahan, Jarak (km)  dan 

ketinggian dari permukaan Air Laut di Kecamatan Makale Selatan terdiri dari 8 
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desa/kelurahan dengan luas area (km
2
) 61,7, dari ibukota kecamatan 105,9, dari 

ibukota kabupaten 129,4 dan dari ketinggian dari permukaan laut 3,165.774.     

 

  Tabel 2: Banyaknya penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per 

Desa/Kelurahan di Kecamatan Makale Selatan   

No Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Pa’buaran 883 875 1,758 

2 Randan Batu 1142 1106 2,248 

3 Tiromanda 664 649 1,313 

4 Tosapan 625 632 1,257 

5 

Bo’ne Buntu 

Sisong 

901 902 1,803 

6 Patekke 705 689 1,394 

7 Sandabilik 987 947 1,934 

8 Pasang 695 654 1,349 

 Jumlah 6,602 6,454 13,056 

  Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020. 

  Kecamatan Makale Selatan Dalam Angka 2018. 

   

  Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020 kecamatan 

Makale Selatan  dalam angka 2018 jumlah penduduk kecamatan Makale Selatan 

adalah sebanyak 13,056 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 6,602 dan jumlah 

penduduk perempuan 6,602. 
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  Tabel 3: Banyak Penduduk Menurut Agama Dirinci   

 Desa/Kelurahan di Makale Selatan 

No Desa/Kelurahan Islam Katolik Protestan Hindu 

1 Pa’buaran 38 328 1.344 48 

2 Randa Batu 97 607 1.502 42 

3 Tiromanda 33 241 1.013 26 

4 Tosapan 59 221 963 14 

5 

Bo’ne Buntu 

Sisong 

197 403 1.091 112 

6 Patekke 96 111 1.111 76 

7 Sandabilik 243 372 1.221 98 

8 Pasang 72 310 947 20 

 Jumlah 835 2.593 9.192 436 

  Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. 

  Kecamatan Makale Selatan Dalam Angka 2018. 

   

  Tabel di atas menjelaskan bahwa Penduduk Menurut Agama Dirinci  

Desa/Kelurahan di Makale Selatan berdasarkan data Kementerian Agama 

Kabupaten Tana Toraja dalam angka 2018 menunjukkan bahwa paling banyak 

penganut agama Protestan dengan jumlah 9.192 dan yang terkecil penganut 

agama Hindu dengan jumlah 436 jadi tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas 

penduduk menganut agama Kristen Protestan sebanyak 62.22%, kemudian 

Katolik 20.30%, Islam 13.67%, dan Hindu 3.77%.   
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  Tabel 4: Banyaknya Tempat Ibadah, dirinci Per Desa/Kelurahan di 

Kecamatan Makale Selatan 

Desa/Kelurahan Mesjid Langgar Mushallah 

Gerja 

Protestan Katolik 

Pa’buaran 1 1 - 8 2 

Randan Batu 1 - - 14 3 

Tiromanda - - - 6 1 

Tosapan - - - 6 1 

Bo’ne Buntu 

sisong 

2 - - 11 1 

Patekke 1 - - 9 - 

Sandabilik 1 - - 6 1 

Pasang - - - 5 2 

Jumlah 6 1 - 65 11 

  Sumber Kementrian Agama Kabupaten Tana Toraja. 

  Kecamatan Makale Selatan Dalam Angka 2018. 

   

  Tabel di atas menjelaskan bahwa agama yang jumlah tempat ibadah di 

Kecamatan Makale Selatan terdapat 6 buah Mesjid dan Langgar/Mushallah 

ditinjau dari agama yang dianut, dan terdapat gereja dari Protestan 65 tempat 

ibadah dan Katolik 11 tempat ibadah. Rumah ibadah Mesjid adalah rumah tempat 

ibadah Islam atau muslim. Mesjid artinya tempat sujud, dan mesjid berukuran luas 

dijadikan tempat sholat lima waktu dan sholat jum’at serta berkapasitas puluhan 

hingga ribuan orang selain digunakan sebagaimana tempat ibadah, mesjid juga 
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merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan- kegiatan perayaan hari 

besar, diskusi, kajian agama, dan ceramah, sedangkan mushallah artinya bisa 

berupa bangunan tersendiri, namun ukurannya kecil tidak dijadikan tempat sholat 

jum’at yang membutuhkan ruangan luas yang bisa menampung puluhan, ratusan, 

hingga ribuan orang tidak seperti mesjid, mushallah adalah tempat atau ruangan 

khusus untuk sholat di rumah, sekolah, kantor, hotel, dan lain-lain, dan penjelasan 

tentang Langgar artinya sebuah mesjid kecil yang hanya untuk bisa dipakai 

tempat mengaji atau sholat, tetapi tidak digunakan untuk sholat jum’at. 

Kondisi Penduduk Dusun Tondok Lemo 

1. Kondisi ekonomi  

 Dusun Tondok Lemo merupakan daerah yang terletak dipegunungan 

Buntu Sisong dengan ketingian 1200 meter diatas permukaan laut (mdpl) dengan 

potensi pertanian yang sangat besar. Hasil pertanian unggulan bagi masyarakat 

Tondok Lemo adalah pertanian kopi. Selain kopi masyarakat juga menanam 

cengkeh, jagung, kacang merah, kacang tanah, vanili, jahe, lombok, tomat dan 

daun bawang. Namun sistem pertanian masyarakat masih sangat tradisional. 

Mereka menanam sesuai kebiasaan sebelum mempertimbangkan pemasaran 

sehingga tidak jarang ketika memasuki musim panen harga anjlok. 

 Mata pencaharian masyarakat selain sebagai petani, mereka juga menjadi 

buruh disalah satu perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTMA) di PT. 

Malea milik BUKAKA Grup dan memilih merantau ke kota untuk mencari 

kehidupan. 
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2. Kondisi Pendidikan  

 Masyarakat Tondok Lemo sebagian besar telah mengenyam jenjang 

pendidikan khususnya generasi 1990 an kebawah, sehingga dapat dikatakan 

masyarakat mempunyai pola pikir yang cukup maju. Harapan orangtua untuk 

menjadikan anaknya bersekolah dan berpendidikan tinggi daripada orang tuanya. 

Dengan keadaan apapun mereka akan berusaha agar anaknya bisa belajar di 

sekolah.  

 Sebagian masyarakat Tondok Lemo bersekolah di lembaga formal yang 

umum, dan sebagian yang lain lebih mempercayakan bersekolah di lembaga 

formal agama dengan maksud agar dapat memperoleh pengetahuan umum dan 

agamanya. Lembaga pendidikan yang ada di Tondok Lemo yaitu Sekolah Dasar 

(SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMP). SD yang saat ini awalnya adalah 

Madrasah Ibtidaiyah tapi karena waktu itu, jumlah siswa muslim masih sangat 

sedikit sehingga sekolah tersebut tutup dan siswanya dipindahkan kesekolah lain 

diluar Tondok Lemo. Karena kondisi tersebut maka status sekolah madrasah 

dialikan mejadi sekolah umum sehingga jumlah siswanya mulai bertambah dari 

warga kristen dan hindu. Warga yang telah tamat di SMP jika ingin melanjutkan 

pendidikan ketingkat selanjutnya maka di berangkat ke kota atau masuk ke 

pesantren.  
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3. Agama  

Agama yang dianut oleh masyarakat di Tondok Lemo, yaitu Islam, Kristen 

Katholik, Kristen Protestan dan Hindu. Adapun sarana tempat ibadah di Tondok 

Lemo yaitu; satu masjid, dan dua gereja yaitu Gereja Toraja dan Gereja Kibaid. 

Data pasti jumlah penganut agama baik Islam, kristen Katolik, Kristen Protestan 

dan Hindu belum ada pembaharuan. Pihak kantor desa belum melakukan sensus 

kembali untuk mengetahui data pasti. Masyarakat muslim di Tondok Lemo 

membangun pengajian yang didesain dengan konsep pengajian rumah tangga. 

Dilaksanakan setiap hari Jumat dengan jadwal yang telah ditentukan selama satu 

tahun dirumah-rumah warga. 

Begitupun agama Kristen mereka juga membuat kajian keagamaan dengan 

konsep pengajian rumah tangga dengan istilah kumpulan. Jadwal pengajian 

mereka setiap hari Ahad, setelah melakukan ibadah di gereja mereka menuju 

rumah warga yang telah terjadwal. 

Bagi warga yang beragama Hindu karena populasinya yang semakin 

sedikit dan tidak memiliki rumah ibadah sehingga kami tidak perna melihat 

beribadah.  

4. Kondisi sosial  

 Kondisi sosial ini sangat cepat menjadikan seseorang mengalami konversi 

agama, karena terjadinya konversi tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi 

oleh berbagai faktor sosial. Dalam konversi terdapat pengaruh timbal balik antara 

faktor psikologis dan sosial.  
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Variabel-variabel yang berpengaruh atas konversi agama yaitu:  

1) Pengaruh pergaulan antar keluarga; 

2) Fakto pernikahan sehingga melakukan konversi agama; 

3) Selama waktu "mencari pegangan baru" orang mendapat anjuran dari 

 saudara atau temannya; 

 Kehidupan masyarakat di Tondok Lemo mempunyai karakteristik yang 

sudah mengakar, disamping sifat dan karakteristik gotong-royong dan sifat 

kekeluargaan yang tinggi dengan bersedia berkorban untuk kepentingan umum 

dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, solidaritas tinggi, 

kepatuhan dan rasa kepercayaan diri yang kuat terhadap agamanya sebagai ciri 

masyarakat agamis, patuh terhadap ulama, Pendeta dan tokoh masyarakat yang 

dituakan mempunyai penempatan harga diri yang tertinggi serta memiliki etika 

yang kuat, sebagaimana sifat umum masyarakat Tondok Lemo.  

B. Bentuk Konversi Agama di Dusun Tondok Lemo, Desa Bo’ne Buntu Sisong, 

Kecamatan Makale Selatan, Kab. Tana Toraja 

 Seperti yang kita ketahui, konversi berarti adanya pemahaman baru dari 

pemahaman  sebelumnya. Mengadopsi  keyakinan agama baru bukan berarti 

berasal dari agama yang berbeda. Setiap manusia berbeda-beda semuanya 

tergantung  pada  jalan hidup yang dihadapi, seperti agama, bahasa, norma, 

kebisaan dan lain-lain. Serta agama tidak ada unsur paksaan dalam sudut 

manapun. Hanya saja ada sesuatu yang dapat mempengaruhinya atau bisa saja 

membuatnya tertarik atau kagum, sehingga dapat memiliki keputusan untuk 

beralih keyakinan. Berikut terkait dengan hal-hal  yang menjadi bentuk konversi 
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agama di Dusun Tondok Lemo. Adapun data yang diperoleh mengenai bentuk 

konversi agama di Dusun Tondok Lemo. Bentuk konversi agama diantaranya ada 

disebut Tipe Volitonal (Perubahan Bertahap) dan Tipe Self Surrender (Perubahan 

Drastis) sebagai berikut: 

 

1. .Tipe Volitional (Perubahan Bertahap) 

 Dimana tipe Vilitonal (perubahan bertahap) ini terjadi melalui proses, 

dimana individu berusaha merubah kebisaan-kebiasaan yang dilakukannya secara 

berangsur-angsur.  Bentuk konversi yang dialami Indo Halima, ibu rumah  tangga 

yang merupakan masyarakat Tondok Lemo yang telah menjadi Muslim, berikut:   

Saya melihat muslim baik, saya minta Imam  mesjid  mengajarkan  

tentang Islam,  ketika  mendengar ayat suci Al-Quran serta mendengarkan 

lagu-lagu kasida yang dimainkan oleh ibu-ibu majelis taklim setiap acara-

acara keagamaan orang muslim, seperti Isra Mi’raj, maulid, kematian serta 

acara keagaannya lainnya.
45

 

Adapun Keterangan di atas menjelaskan bahwa Indo Halima, ingin masuk 

Islam karena menurutnya muslim itu baik dan ketika dia mendengar lantunan ayat 

suci Al-Quran di corong-corong mesjid serta mendengar lagu kasida dia 

merasakan ketenangan. Sebelum memeluk agama Islam dia menganut agama 

Hindu. 

Perubahan bertahap selajutnya yaitu Selvy salah seorang warga Desa 

Bo’ne Buntu Sisong, sebagai berikut: 

 

Selama pacaranka, kami memang niatnya mau menikah tapi ada syarat 

 dari orangtuaku, itu calon suamiku harus satu keyakinan dengan saya  
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 Kristen tapi karna calon suamiku tidak mau ikut sama agamaku, dia masih 

 percaya sama agama Islam jadi kami tidak jadi menikah. Terus karena 

 terlanjur cinta kami tetap menikah beda agama, lama kelamaan saya 

 memutuskan  masuk Islam karna orangtuaku sudah kasih  izin,walaupun 

 sebenarnya orangtuaku maunya saya sama suamiku hidup di kehidupan 

 Kristen.
46

  

 

 Adapun Keterangan di atas menjelaskan bahwa Selvy, awalnya itu 

berpacaran dengan pemuda yang beragama Islam, mereka ingin menikah tetapi 

harus memenuhi syarat dari orangtua Selvy yaitu harus ikut keyakinan orangtua 

Selvy yaitu agama Kristen. Tetapi Barto Kummu yang  mejadi suami Selvy 

sekarang tidak mau ikut keyakinan Selvy dengan alasan tetap percaya kepada 

Islam sebagai agama yang benar jadi akhirnya mereka batal menikah, dan seiring 

berjalannya waktu selvy berdiskusi dengan orangtuanya dan akhirnya Selvy diberi 

izin untuk mejadi muslim karena menikah dengan pemuda muslim. 

 

2. Tipe Self Surrender (Perubahan Drastis) 

 Dimana tipe Self Surrender (perubahan drastis)  ini terjadi secara tiba-tiba, 

biasanya perubahan sikap keagamaan tidak melalui proses yang panjang. Seperti 

yang dialami Indo Senang, seorang  ibu rumah  tangga yang merupakan 

masyarakat Tondok Lemo yang telah menjadi Muslim. Jika dilihat dari cerita 

sejak kecil ingin masuk Islam sebagai berikut:   

Dulunya itu sejak kecil saya sudah  mau masuk Islam  tapi tidak di izinkan 

 oleh orangtua, dan setelah dewasa karena saya ingin dijodohkan jadi saya 

 masuk Islam, sebelum masuk Islam agama saya Katolik, saya masuk 
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Selvy (32 Tahun, Muallaf), Wawancara, di Rumah, Tondok Lemo Desa Bo’ne Buntu 

Sisong, Kec. Makale Selatang, Kab. Tana Toraja. 19 Agustus 2019. 
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 Islam Tahun 1988, agama orang tua saya Hindu, saya 3 bersaudara 

 muallaf semua di karenakan ikut agama suami.
47

 

 

Adapun keteranga di atas menjelaskan bahwa proses yang dialami Indo 

Senang, sudah sejak kecil ingin masuk Islam tetapi ada larangan dari orangtua dan 

setelah beranjak dewasa dan ingin dijodohkan oleh orangtua dan orang yang ingin 

dijodohkan beragama Islam, akhirnya Indo Senang masuk Islam. 

Perubahan drastis selajutnya yaitu Nur Hana salah seorang warga Dusun 

Tondok Lemo, sebagai berikut:  

Dulu itu, saya bertetangga sama orang Islam baru saya sering dengar lagu-

 lagu kasidah baru setiap malam kita semua kumpul di rumah Indo Mumu 

 orang Islam, ini Indo Mumu sering cerita tentang Islam, dia menceritakan 

 tentang kisah-kisah Islam apalagi dulu itu di sini SD cuma satu, guru-guru 

 yang mengajar muslim, jadi guru-guru sering menceritakan tentang 

 Islam, jadi saya masuk Islam.
48

  

Adapun keterangan di atas menjelaskan bahwa Nur Hana ini bertetangga 

dengan seorang orang muslim dan Nur Hana sering mendengar lagu-lagu Kasidah 

dan setiap malamya Nur Hana dan tetangga lainnya setiap malam berkumpul di 

rumah Indo Mumu seorang muslim dan Indo Mumu sering menceritakan tentang 

Islam ke Nur Hana. Dan Nur Hana dulu ingin bersekolah tetapi sekolah tersebut 

Madrasah jadi Nur Hana memilih masuk Islam. 
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C. Proses Konversi Agama di Dusun Tondok Lemo, Desa Bo’ne Buntu Sisong, 

Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja 

 Proses konversi agama pada seseorang agak sulit membedakannya secara 

pasti, karena proses terjadinya konversi agama itu akan berbeda pada setiap orang. 

Tetapi yang pasti proses terjadinya konversi agama itu tetap dijalaninya sesuai 

dengan pertumbuhan, pengalaman  keagamaan yang dimilikinya. Selain itu, 

terjadinya konversi agama dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi dan 

faktor kejiwaan  individu. Sebagaimana pernyataan informan berikut ini:  

 Saya jadi muallaf  sejak 1982, awalnya agama saya agama disini namanya 

 Aluk To Dolo, tidak ada kegiatan  jadi dulu saya melihat muslim itu pergi 

 tarwih, saya juga fikir-fikir saya tanya-tanya om karena om seorang 

 muslim, lalu saya bertanya, om bilang kalau muslim itu bagus, om juga  

 menceritakan tentang kisah-kisah Nabi.  Ketika saya memilih Islam orang 

 tua kurang setuju terutama ayah tapi kalau ibu itu tidak masalah, setelah  

 di Makassar menjalani pendidikan selama 9 tahun saya paham-paham 

 sedikit tentang muslim di situlah saya berfikir bagaimana ini orang tua 

 saya dan nenek saya.
49

 

 

Adapun keterangan di atas menjelaskan bahwa proses yang dialami oleh 

Nurmiati Ka’to, agama sebelumnya adalah  nenek moyang  Aluk To Dolo yang 

dianut para warga masyarakat Toraja ia telah lama merasa kurang nyaman dengan 

keyakinannya. Melihat warga muslim ketika memasuki bulan suci ramadhan 

berbondong-bondong ke mesjid untuk menunaikan sholat tarwih secara berjamaah 

membuatnya merasa irih karena agama yang dianutnya tidak memiliki kegiatan. 

Melihat kejadian itu, dia mulai berfikir dan bertanya-tanya ke pamannya yang 
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muslim tentang Islam. Pamannya sering menceritakan tentang kisah-kisah nabi 

dan para sahabat sehingga memantapkan hatinya memilih masuk ajaran Islam. 

Setelah muallaf  kehidupan sehari-harinya pun menjalankan ajaran Islam. M.T.L. 

Pelindo mengemukakan bahwa konversi agama itu mengandung dua unsur yang 

mempengaruhi terjadinya konversi agama yaitu unsur internal (endogenos origin) 

dan unsur eksternal (exogenous origin). Nurmiati Ka’to merasa bahwa saat ini ia 

menjadi lebih tenang. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak lupa dukungan 

dari pamanya yang menambah rasa percaya dirinya. Disini terlihat adanya 

pengaruh motivasi dari kedua unsur trsebut. 

Lain halnya dengan Tato Kalupan. Yang memutuskan untuk menjadi 

seorang muslim dengan alasan: 

Saya menjadi seorang muallaf  sudah lama sekali saya sudah  lupa, banyak 

 sekali sejarahnya salah satunya dulu waktu SD, sekolah inikan Madrasah 

 artinya semua murid hanya muslim yang diterimah untuk sekolah, kita 

 yang dari Aluk To Dolo istilahnya harus masuk Islam kalau mau sekolah, 

 setelah tamat SD saya pergi ke tempat yang mengandung Kristen, saya 

 biasa ke Gereja banyak kegiatan-kegiatan Kristen saya ikuti setelah itu 

 saya sempat mendapatkan sekolah ada itu namanya kegiatan remaja 

 kalau pendidikan itu ada dikatakan didalam itu Allah serupa dengan 

 manusia, saya berpikir begitu artinya pemahaman saya sampai di situ, 

 artinya itu Allah serupa dengan manusia, setelah dewasa siaran-siaran 

 yang ku peroleh dari media televisi disiarkan agama apa saja Islam saya 

 ikuti saya dapatkan ada pemahaman bahwa Allah itu tidak bisa 

 diserupakan dengan manusia dengan apapun Allah itu Maha artinya 

 Maha segalanya, saya fikir-fikir saya meyakini ini tidak bisa 

 diserupakan  karena kita berfikir Dia yang menciptakan segalanya tidak 

 bisa diukur dengan sesuatu.
50
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Adapun keteranga di atas menjelaskan bahwa proses yang dialami Tato 

Kalupang, diawali ketika memasuki Sekolah Dasar, dimana sekolah tersebut 

dulunya itu Madrasah dan berganti sekarang menjadi sekolah umum dengan nama 

SD Satapak Tondok Lemo atas pertimbangan Pemerintah. Karena dulu SD 

tersebut Madrasah dan satu-satunya sekolah (SD) di Tondok Lemo jadi Tato 

Kalupang masuk Islam. Setelah dewasa Tato Kalupang memperoleh Hidayah 

setelah menonton  televisi tentang Islam. Dan Tato Kalupang sebenarnya memilih 

agama Islam lebih kepada dia meyakini bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan 

dengan apapun dan Allah Maha Segala-gala-Nya. Dapat dilihat bahwa kerangka 

proses konversi agama menurut H. Carrier yaitu Timbulnya kesadaran bahwa 

keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk Tuhan dan menurut 

peneliti melalui pendapat  Zakiah Daradjat proses konversi agama yang dilalui 

Tato Kalupang berada di tahap masa tenang dimana kondisi jiwa seseorang berada 

dalam keadaan tenang karena masalah-masalah agama belum memengaruhi 

sikapnya. 

Informan selanjutnya yang hampir senada, Indo Arman menjelaskan 

proses menjadi Muslim: 

Karena dulu itu saya mau masuk SD, dan Cuma 1 sekolah yang ada di 

 Tondok Lemo terus itu sekolah Madrasah jadi saya masuk Islam di 

 karenakan mau  sekolah terus banyak warga Tondok Lemo di sini masuk 

 Islam di karenakan ingin sekolah. Saya lupa tahun berapa saya masuk 

 Islam, agama saya dulu itu Aluk Todolo.
51
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 Adapun keterangan di atas menjelaskan bahwa proses yang dialami Indo 

Arman. Dimana pada waktu itu di dusun Tondok Lemo hanya terdapat Madrasah, 

sehingga jika ingin bersekolah disana harus berstatus Islam. Maka dari itu dia 

memilih untuk berislam. Dapat dilihat bahwa Menurut Zakiah Daradjat 

mengungkapkan faktor terjadinya konversi agama yaitu pengaruh hubungan 

dengan tradisi agama, seperti yang dialami Indo Arman.  

D. Dampak Konversi Agama di Dusun Tondok Lemo, Desa Bo’ne Buntu 

Sisong, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja 

 Secara umum, sikap  menunjukkan seperangkat reaksi-reaksi kejiwaan 

berdasarkan  hasil penalaran, pemahaman dan penghayatan individu terhadap 

objek tertentu. Sikap keagamaan yang terdapat pada individu merupakan suatu 

keadaan  yang ada dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertingkah laku 

sesuai dengan tingkat ketaatan terhadap agamanya. Dampak konversi agama 

Tondok Lemo khusus yang masuk Islam Masyarakat Tondok Lemo yang 

melakukan konversi agama ke Islam tidak serta merta meninggalkan kebiasaan  

leluhur mereka.  

 Masyarakat Tondok Lemo belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam 

dengam sepenuhnya, hanya sekedar berIslam. Kewajiban sholat sebagai orang 

Muslim terkadang masih lalai. Itu terlihat ketika ada kegiatan kerja bakti di 

mesjid. Memasuki waktu sholat hanya sebagian kecil warga yang mendirikan 

sholat lima waktu. Sholat yang sering dilaksanakan yaitu hanya sholat Jum’at, 

Tarwih dan Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat Tondok Lemo berbeda dengan 
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masyarakat lainnya. Ketika sholat Jum’at tidak hanya dihadiri oleh laki-laki tapi 

juga dihadiri oleh perempuan. Mulai dari anak-anak sampai orangtua. Setiap 

manusia pasti ingin berubah ke arah yang lebih baik. 

1. Damapk Negatif 

Biacara mengenai dampak negatif, bukan berarti konversi agama 

memberikan efek tersebut secara langsung pada kehidupan. sebagaimana  

pernyataan informan berikut ini: 

   Menurut saya, dampak setelah mereka masuk Islam biasa saja, seperti 

 sebelum mereka jadi Muallaf, itu di karenakan kurangnya ilmu agama 

 yang mereka dapat, dan alasan mereka masuk Islam tergantung dari 

 prinsip mereka ada yang karena ingin menikah dan ada yang memilih 

 masuk Islam karena Islam agama yang benar.
52

 

 

 Adapun keterangan di atas menjelaskan bahwa masyarakat Tondok Lemo 

yang masuk Islam sangat membutuhkan media ilmu agama Islam, agar mereka 

bisa belajar dan mengetahui tentang Islam, dan adapun keterangan di atas masuk 

Islam karena ingin menikah itu menjadi hal biasa bagi masyarakat Tondok Lemo. 

 Masyarakat yang masuk Islam di Tondok Lemo mereka hanya 

menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim sholat, dan kebiasaan 

seperti muslim lainnya tapi tidak semua yang masuk Islam hanya sekedar 

sholat saja ada juga yang betul-betul belajar tentang Islam, hanya saja 

mereka kurang paham agama Islam jadi mereka hanya menjalankan 

kewajiban sebagai muslim.
53

 

 

 Sebagaimana keterangan di atas menjelaskan bahwa masyarakat yang 

masuk Islam kurangnya pemahaman tentang aqidah sehingga mereka hanya 
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menjalankan kewajiban seorang muslim, artinya dampak konversi agama di dusun 

Tondok Lemo tidak terlalu berpengaruh. dan masyarakat muallaf di dusun 

Tondok Lemo Setelah menjadi Muslim warga Tondok Lemo perlahan 

meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan agama seperti memakan babi. 

Kebiasaan warga Tondok Lemo umumnya masyarakat Tana Toraja, setiap 

mengadakan pesta baik Rambu Solo (pesta duka) dan pesta Rambu Tuka (pesta 

suka cita) ,mereka menyembeli babi. Setelah menjadi muallaf kebiasaan 

menyembeli babi itu telah ditinggalkan. Namun kebiasaan yang paling sulit 

ditinggalkan yaitu meminum Ballo (Tuak/air nira dari aren). Ballo merupakan 

minuman khas masyarakat Tondok Lemo. Setiap melaksanakan kegiatan baik di 

pesta adat maupun ketika gotong royong sering mengkomsumsi ballo. 

 Jujur saja saya masuk Islam itu karna saya mau menikah sama orang 

 Islam,  dan karna orang tuaku tidak setuju saya masuk Islam jadi saya 

 menikah di rumahnya keluarga suami, tapi memasak makanan untuk 

 pernikahanku, di rumah orang tuaku, begitu dampaknya saya masuk 

 Islam.
54

  

  

 Adapun keterangan di atas menjelasakan dampak negatif yang dialami 

Imma yaitu ketika ingin menjadi seorang muslim orang tuanya tidak merestui 

keinginannya untuk menjadi seorang muslim, ketika Imma menikah dengan Idris 

(suaminya) orang tuanya tidak menghadiri acara pernikahannya akan tetapi  

makanan yang akan disajikan dimasak di rumah orang tua Imma.    

 

2. Dampak Positif  
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Terlepas beberapa dampak negatif konversi agama keterangan di atas, ada 

dampak positif yang sebagia masyarakat Tondok Lemo rasakan sebagai 

berikut: Nurmiati Ka’to di kelurganya. 

 Yang kurasa setelah saya masuk Islam keluarga biasa-biasa saja, walaupun  

 awalnya bapakku tidak setuju tapi krna saya yakin mau masuk Islam jadi 

 mau tidak mau bapakku kasih izin terus saya dan keluarga walaupun beda 

 agama kami tetap saling sayang.
55

  

 

 Adapun keterangan di atas menjelaskan bahwa dampak yang dialami 

Nurmiati Ka’to setelah menjadi muslim tidak ada dampak negatif yang dialami 

dari keluarganya bahkan Nurmiati Ka’to mengatakan di atas walaupun kami beda 

keyakin tapi kami tetap saling sayang. Begitupun dampak positif yang dialami 

Tato Kalupan sebagai berikut: 

 Orangtua saya yang suruh saya masuk Islam karna seperti yang tadi saya 

 katakan SD cuma satu, jadi dampak dari keluarga semua tidak masalah 

 keluagaku sama saya hidup seperti biasa, dan kalau dipekerjaan juga 

 biasa-biasa tidak ada yang masalah kalau agama.
56

   

 

   Adapun keterangan di atas menjelaskan bahwa dampak yang dialami  Tato 

Kalupan yaitu keluarganya tidak ada yang permasalahkan dia memilih Islam 

begitupun di pekerjaanya menurutnya di tempat dia kerja tidak ada hal yang 

membuatnya meresa tidak nyaman.  

   

 Konsekuensi merupakan resiko yang rela ditanggung demi membayar 

sesuatu keputusan, termasuk akibat yang ditimbulkan. Dampaknya yang terjadi 
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dari sisi lingkungan sekitar, konteks, di mana individu berada. Keadaan seperti ini 

dianggap sebagai respon terhadap individu yang telah melakukan konversi agama. 

Adapun keberlanjutan kehidupan setelah masuk Islam yaitu semakin mendekatkan 

diri kepada Allah, dengan menunjukkan dengan mematuhi segala apa yang 

diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian secaran keseluruhan pembahasan yang terkait dengan 

Fenomena Konversi Agama di Dusun Tondok, Lemo Desa Bo’ne Buntu, Sisong 

Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja  dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk konversi agama di Dusun Tondok lemo desa Bo’ne Buntu sisong 

Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja, memiliki beberapa 

bentuk seperti karena perkawinan, mendapat hidayah, propaganda dan 

lain-lain. 

2. Proses terjadinya konversi Agama di Dusun Tondok Lemo, Desa Bo’ne 

Buntung Sisong Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja, 

proses konversi agama yang mereka alami yaitu secara tiba-tiba dengan 

timbulnya kedasaran diri bahwa ini adalah petunjuk dari Tuhan, dan 

adapun prosesnya tidak langsung dengan pengaruh adanya tradisi agama.   

3. Dampak konversi agama di Dusun Tondok lemo desa Bo’ne Buntu sisong 

Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja, yaitu kalau dari sisi 

positif mereka tetap diterimah dikeluarganya walaupun pindah agama 

sedangkan dari sisi negatinya sedikit karena pindah agama bagin warga 

Dusun Tondok Lemo hal biasa, jadi dampak di masyarakat dan kelurga 

positif.  

B. Implikasi dan Saran 

 Setelah penelitan mengadakan penelitian di lapangan, penulis berharap 

Muallaf bukan Sekedar nama seseorang merubah keyakinannya menjadi Islam. 
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hendaknya seseorang mampu mempertahankan agama yang dianutnya saat ini. 

Dan harus diketahui bahwa Allah-lah yang berhak disembah.  

1. Hendaknya orang yang baru saja melakukan konversi agama lebih 

memantapkan dirinya. 

2. Lebih meningkatkan tingkat peribadahannya setelah ia memutuskan 

masuk agama Islam. 

3. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya pengajian dan mejelis 

taklim.  
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