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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 ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
Zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
Mim 
 

M 
 

Em 
 ن 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
Ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

Y 
 

Ye 
 

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 (’). 
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2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ  

 haula : هَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

  

 

Contoh: 

 ma>ta : مـاَتَ 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 
a a  َا 

 
kasrah 
 

i i  َا 
 

d}ammah 
 

u u  َا 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya >’ 
 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

Nama 
 

Harakat dan 
Huruf 

 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 
 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 
 

d}ammah dan wau 
 

 ــُـو
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 
 

kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 

 ــِـــى
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 <rama : رَمَـى

 qi>la : قِـيْـلَ  

 yamu>tu : يَـمـوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l :  رَوْضَـة ُ الأطَْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْـمَـدِيْـنَـة ُ الَْـفـاَضِــلةَ

 al-h}ikmah :  الَـحِْـكْـمَــة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ـ ـ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana :  رَب ــَنا

 َ ـيَْــنا  <najjaina :  نَـج 

 al-h}aqq :  الَــْحَـق  

 nu“ima :  نعُ ــِمَ 

 aduwwun‘ :  عَـدوُ  

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

kasrah (  ـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
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Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَـلِـى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِى  

6. Kata Sandang 

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

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar -. 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسُ 

لــْزَلــَة  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

لْسَـفةَالَــْفَـ  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَــْبـــِلادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تـأَمُْـرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعُ 

 syai’un : شَـيْء  

 umirtu : أمُِـرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
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yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

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

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

  Di>nulla>h :  دِيـنُْ اللهِ 

   Billa>h :  بِاللِ  

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ فِيْ رَحـــْمَةِ اللهِ ـهُ    :Hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Muammar Tauhid 

NIM : 80100220109 

Judul : Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco 

 Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan bahwa penelitian ini 

bertujuan: 1. Untuk dapat merumuskan konsep dakwah AGH. Sanusi Baco, 2. 

Untuk  dapat menganalisis retorika dakwah AGH. Sanusi Baco, 3. Untuk dapat 

menganalisis respon mad’u terhadap retorika dakwah AGH. Sanusi Baco. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian 

kepustakaan atau library research dengan fokus penelitian tentang Retorika 

Dakwah AGH. Sanusi Baco. Pendekatan yang gunakan adalah pendekatan dakwah 

dan komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber primer dalam 

bentuk video ceramah di youtube dan rekaman-rekaman ceramah AGH. Sanusi 

Baco. Sumber data sekunder adalah dari informan lain yang dekat dan mengerti 

dengan tokoh tersebut atau hasil dari tulisan orang lain tentang tokoh tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber sekunder dari hasil tulisan orang 

lain yang menyangkut tentang ketokohan AGH. Sanusi Baco. Metode pengumpulan 

data melalui beberapa tahapan yaitu: pengumpulan dokumen dan video di youtube 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: analisis taksonomi, analisis 

interpretativ dan analisis sintetis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) adapun konsep dakwah dari 

AGH. Sanusi Baco yaitu konsep dalam metode dakwah bi al-lisan dan metode 

dakwah bi al-hal. (2) yaitu retorika dakwah AGH. Sanusi Baco bahwa ethos AGH. 

Sanusi Baco dapat kita lihat bahwa kredibilitas yang dimilki oleh AGH. Sanusi 

Baco itu sudah melekat ketika awal beliau pulang menuntut ilmu dari Universitas 

Al-Azhar Cairo Mesir, sebab di lihat dari latar belakang keilmuannya AGH. Sanusi 

Baco menjadi seorang dai dengan ciri khas penyampaian dakwahnya. Pathos AGH. 

Sanusi Baco Daya tarik dakwah AGH. Sanusi Baco karena memiliki ciri khas, 

meskipun terkadang ada isi ceramah yang berulang beberapa kali di tempat yang 

berbeda dengan tema yang sama tapi tetap saja menarik. Ciri khas dakwah beliau 

yaitu pelan dalam menyampaikan, kata-katanya yang runtun, memberikan 

keteduhan, kenyamanan, kedamaian hati, dan sangat jauh dari hal-hal yang sifatnya 

provokatif, atau hal-hal yang mengarah kepada ataupun mengantar kepada 

kekerasan. Logos AGH. Sanusi Baco yaitu membangun kesadaran audiensnya 

dengan menyesuaikan bahasa dan materi yang di gunakan beliau ketika bercermah. 

Maka bahasa dakwah yang dilakukan oleh pendakwah adalah bahasa yang mudah 

dipahami dan diterima secara logis pada pikiran mad’u. Bukan dengan bahasa 

manipulatif yang mendramatisir kebohongan dan di luar nalar logis mad’unya. (3) 

adapun salah satu respon mad’u menganggap bahwa retorika dakwah AGH. Sanusi 

Baco memiliki khas tersendiri yang dapat menyentuh langsung hati pendengarnya. 

Implikasi penelitian ini yaitu hendaknya dai atau muballigh di era sekarang 

mampu menjadikan AGH. Sanusi Baco sebagai contoh atau role model dalam 

menjalankan kegiatan dakwahnya. Dai atau muballigh dituntut agar dakwah  bi al-
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lisannya sejalan dengan dakwah bi al-halnya, agar mad’u dapat melihat bahwa ada 

contoh yang bisa ditiru serta di aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya dari 

apa yang disampaikan oleh seorang dai atau muballigh. Kedua Hendaknya dai atau 

muballigh dapat memiliki ketiga unsur retorika Aristoteles di dalam pribadinya, 

yaitu ethos, pathos, dan logos sebagaiamana dari hasil penelitian ini bahwa AGH. 

Sanusi Baco adalah sosok yang memiliki ketiga unsur retorika tersebut. Sehingga 

dalam proses dakwah, antara objek (dai) dan subjek (mad’u) ada feedback dari 

sajian dakwah yang telah disampaikan. 
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ABSTRACT 

Name : Muammar Tauhid 

Student ID : 80100220109 

Title : The Da'wah Rhetoric of AGH. Sanusi Baco  

 Based on the statement of the problem, the following objectives could be 

derived for this study: 1. to examine the notion of AGH da'wah and to create the 

discourse of AGH Sanusi Baco preaching. 

This study employed qualitative research methods in conjunction with 

library research with an emphasis on AGH. Sanusi Baco Da'wah Rhetoric.. The 

method utilized was the da'wah and communication method. In this study, 

researchers utilized YouTube video lectures and audio recordings of AGH Sanusi 

Baco's lectures as main sources. . The secondary data sources included other 

informants who were close to and familiar with the character, as well as the results 

of other authors' works about the figure. In this study, secondary sources from the 

writings of others were utilized to examine AGH Sanusi Baco's personality. The 

data collection process involved multiple steps, including gathering papers and 

YouTube videos. Three levels of data analysis were performed: taxonomic analysis, 

interpretative analysis, and synthetic analysis. 

According to the findings of this investigation, (1) pertains to the AGH. 

Sanusi Baco was a notion in the da'wah bi al-lisan and da'wah bi al-hal 

methodologies. (2) Specifically, the vocabulary of AGH Sanusi Baco's da'wah 

embodied the AGH concept. Sanusi Baco demonstrates that he was already 

committed to Islam when he returned to Al-Azhar University in Cairo, Egypt, 

because, based on his scientific background, AGH. Sanusi Baco became a preacher 

with the characteristic of spreading his da'wah. Pathos AGH. Baco Sanusi had its 

features, even though there were occasionally lecture topics with the same theme 

that were repeated multiple times in different locations but remained intriguing. His 

da'wah was distinguished by the fact that he delivered it slowly, provided shade, 

comforted, and peaced of mind, and steered clear of things that are offensive in 

character or that led to conflict. Logos Sanusi Baco was increasing his audience 

awareness by modifying the language and resources he employed in his 

presentations. Therefore, the language of da'wah utilized by preachers was simply 

comprehended and logically accepted by mad'u minds. Not with deceptive language 

that dramatizes lies and exceeds the mad'u's logical reasoning. 

This research implied that contemporary preachers or preachers should be 

able to use AGH. Sanusi Baco was a model or example in their da'wah activities. It 

was required of the preacher or preacher that his da'wah bi al-lisan be consistent 

with his da'wah bi al-hala, so that mad'u can perceive that what was imparted by a 

preacher or preacher could be followed and used in their daily lives. Second, the 

preacher or preacher should possess the three elements of Aristotle's rhetoric, 

namely ethos, pathos, and logos, as the findings of this study indicated that AGH. 

Sanusi Baco possessed these three parts of rhetoric. So that in the da'wah process, 



     xviii 
 

 

there was feedback between the object (dai) and the subject (mad'u) regarding the 

provided da'wah offerings.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama dakwah, yaitu mengajak, menyeru, dan 

memerintahkamn umatnya untuk senantiasa menyebarkan serta menyiarkan ajaran 

Islam kepada seluruh umat manusia. Dakwah pada dasarnya menyampaikan risalah 

Nabi Muhammad saw, dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan 

hidup di dunia maupun di akhirat. Rentan waktu yang cukup panjang telah dilewati 

oleh umat Isalm, rekaman jejak-jejak langkah mujahid dakwah yang meyiarkan 

Islam keseluruh penjuru dunia adalah buah dari kegiatan dakwah yang tidak pernah 

berhenti, sekalipun tantangan yang menghadangnya tidak pernah redah dan surut, 

bahkan dakah Islam yang telah dikemas oleh para mujahid dakwah justru tumbuh 

dan berkembang seiring datangnya tantangan demi tantangan.1 

Tantangan dakwah ini tentunya memerlukan penanganan yang cermat dari 

para Dai, sehingga kualitas dakwah juga meningkat. Dengan adanya tantangan 

dakwah yang muncul itu sangat bermanfaat guna menguji setiap langkah dakwah 

yang diterapkan. Tanpa tantangan dakwah, maka akan berakibat pada statisnya 

suatu pola dakwah dan menyebabkan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat tidak terpecahkan.2 

Munculnya berbagai macam tantangan dakwah, dihapakan dapat melhirkan 

kreativitas dan meningkatnya produktivitas para pelaku dakwah dalam menyusun 

agenda dakwah masa depan, dakwah tidak dapat lagi dilakukan hanya rutinitas 

                                                 
1A. Ilyas dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah (Rekayasa Membangun Agama Islam dan 

Peradaban Islam) (Cet. II; Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2013), h. 211. 

2 Nurhidayat Muhammad Said, Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi (Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 5. 
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belaka saja, tetapi merupakan suatu ilmu yang harus dilakukan pengkajian dan 

analisa terhadap setiap masalah yang muncul.3 Tantangan-tantangan dakwah yang 

muncul akan mendorong dai untuk banyak berpikir, dan bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana kualitas dan pengaruh dai dalam menyampaikan ajaran 

Islam kepada mad’u. 

Lain halnya dengan kenyataan yang ada saat ini, kegiatan dakwah sering 

kali diartikan di tengah-tengah masyarakat hanya berupa ceramah agama yakni 

ulama sebagai pendakwah menyampaikan pesannya di hadapan khalayak. 

Sejatinya, dakwah bukan hanya kewenangan ulama atau tokoh agama, karena 

dakwah Islam memiliki wilayah yang luas dalam semua aspek kehidupan. Ia 

memiliki ragam bentuk, metode, media, pesan, pelaku, dan mitra dakwah. Kita 

sendiri tidak bisa terlepas dari kegiatan dakwah. Apapun yang berkaitan dengan 

Islam kita pastikan ada unsur dakwahnya.  

Salah satu dari unsur dakwah adalah dai. Dai adalah orang yang melakukan 

kegiatan dakwah yaitu dengan memberikan arahan, ajakan dan mendorong orang 

untuk mengamalkan ajaran Islam. Dalam dunia dakwah, peran dai sangatlah sentral, 

karena dia merupakan aktor utama dalan berjalannya sebuah kegiatan dakwah. Dai 

yang setiap saat hadir di tengah umat yang membutuhkannya. Tanpa pamrih dan 

tidak kenal lelah. Dalam berdakwah, selalu bersikap bijaksana, tak kenal lelah. 

Dakwah harus membawa ketenangan, dan memberikan kedamaian serta 

ketentraman.4 Sebelum berdakwah, maka seorang dai harus mampu 

mempersiapkan saran dan metode yang dapat diterima oleh objek dakwah atas 

materi dakwah yang disampaikan oleh dai, sarana-saran tersebut sebagian bersifat 

lahir dan sebagiannya bersifat batin. Sarana batin yang paling penting adalah 

                                                 
3Nurhidayat Muhammad Said, Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi, h. 5 

4Muliaty Amin, Teori-Teori Ilmu Dakwah, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 

2011), h. 1. 
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keikhlasan dan rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah, Rasulullah saw. sebagai 

contoh teladan yang baik dalam berdakwah. 

Dakwah bertujuan untuk memancing dan mengharapkan potensi fitri 

manusia agar eksistensi mereka punya makna dihadapan Allah swt. Perlu dipertegas 

bahwa tugas dakwah adalah tugas umat Islam secara keseluruhan bukan hanya 

tugas kelompok tertentu umat Islam.5 Artinya siapapun bisa berdakwah sesusai 

dengan porsi dan kapasitas keilmuannya. Rasulullah saw. dalam melaksanakan 

tugas dakwah senantiasa pada pemikiran dan pertimbangan yang matang, metode 

dan materi dakwah rasulullah saw selalu berubah dan sesuai dengan masyarakat 

yang dihadapi, serta Rasulullah saw. tidak pernah meminta imbalan dari mad’u 

dalam menyampaikan risalah dakwah. Rasulullah saw. juga memposisikan 

keikhlasan dan keteladanan sebagai pondasi yang paling utama dalam berdakwah. 

Kemajuan Islam, menurut Imam Al-Ghazali berbanding lurus dengan 

kemajuan dakwah. Pada masa lalu, Islam memetik kemajuan dan umat Islam 

meraih kemuliaan, tak lain karena usaha dan perjuangan dakwah mereka kala itu 

yang kuat dan maju. Kemuliaan dan kewibawaan Islam bisa dikemnbalikan, 

menurut Imam Al-Ghazali tentu dengan usaha dan perjuangan dakwah yang juga 

kuat seperti dilakukan umat Islam terdahulu.6 Ini berarti dapat dikatakan bahwa 

tanpa dakwah, maka tidak akan ada Islam yang tersebar ke seluruh pelosok dunia 

ini, termasuk salah satr penyebaran Islam yang ada di Indonesia. 

Retorika dakwah berkembang berjalan seiring dengan perkembangan 

dakwah Islam. Aktifitas dakwah sendiri sudah ada sejak adanya Islam karena 

memang Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang memberikan nasihat untuk 

membenarkan mengimaniapa yang difirmankan Allah swt serta membenarkan dan 

                                                 
5M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6. 

6Ilyas Ismail, The True Da’wa: Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Millenial (Cet.I; 

Jakarta: Pranamedia Group, 2018), h. 12. 
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melaksanakan perintah yang telah diajarkan para Nabi terdahulu. Sebagai nasihat 

untuk orang banyak agar saling tolong menolong serta mengingatkan.7 

Islam sebagai agama dakwah, Allah mengutus Nabi dan Rasul-Nya sebagai 

orator-orator yang akan mengatur, membimbing dan mengajak semua orang yang 

ada di muka bumi ini untuk taat dan takut kepada Allah. Dakwah tersebut dimulai 

dari Nabi Adam as hingga kurun waktu sampai sekarang. Agar berhasil dalam 

aktifitas dakwahnya, para Nabi dan Rasul dibekali oleh Allah dengan ilmu yang 

tidak bisa terlepas dari aktifitas dakwah tersebut, yaitu ilmu retorika.8 Hal ini 

bertujuan agar agama Islam dapat disyiarkan dengan benar dan dapat diterima tanpa 

ada unsur paksaan. 

Para Nabi dan Rasul dibekali oleh Allah ilmu retorika karena berhadapan 

dengan mad’u yang mempunyai karakter berbeda-beda. Retorika merupakan aspek 

praktis dan juga merupakan seni yang timbul dari hati serta merupakan ilham yang 

tidak semua orang miliki. Oleh karena itu sebelum melaksanakan dakwahnya, para 

Nabi dan Rasul berdialog terlebih dahulu dengan Allah. 

Indonesia terdapat banyak Ulama yang meyebarkan dakwahnya kepada 

mad’u melalui metode yang berbeda-beda, seperti Walisongo yang menyebarkan 

ajaran Islam di Indonesia salah satunya menggunakan pementasan seni seperti 

wayang kulit sebagai sarana dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Ada juga 

beberapa ulama kontemporer seperti M. Quraish Shihab yang meyampaikan 

dakwah melalui karya berupa tulisan dan beberapa buku yang telah banyak 

dijadikan sebagai rujukan bagi para Dai dalam menjalankan aktifitas dakwahnya. 

Setiap Dai memiliki cara atau retorika yang berbeda-beda dalam berdakwah, 

                                                 
7Abdullah, Retorika dan Dakwah, Jurnal Dakwah, Vol. X No. 1 Januari (2009), h. 107. 

8Abdullah, “Retorika dan Dakwah”, h. 107. 
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sehingga dapat menarik perhatian mad’u untuk mendengarkan dan 

mengaplikasikan pesan-pesan dakwahnya. 

Problematika sekarang, banyak dai atau muballigh dalam proses dakwahnya 

di tengah-tengah mad’u lebih cenderung hanya sebatas ceramah-ceramah yang 

lebih menekankan terhadap lucu atau humor di dalam penyampaiannya, tanpa 

mengutamakan makna dan isi dari materinya. Sehingga mad’u kurang menangkap 

dan memahami dari apa yang disampaikan si dai tersebut. Melihat dari  yang masih 

populer dan dikenang ketika sudah meninggal yaitu seperti Zainuddin MZ yang 

notabene lebih banyak berceramah di media seperti televesi, GusDur yang juga 

sebagai seorang umara’ dan ulama ketika dalam berceramah memiliki ciri khas 

tersendiri. Sehingga para dai tersebut memiliki kesan yang melekat di hati mad’u. 

Demikian juga dengan dakwah yang dilakukan oleh AGH. Sanusi Baco, 

selalu mengedepankan keikhlasan dan kesabaran dalam berdakwah, beliau 

mengajarkan bukan hanya dakwah bi al-lisan tapi juga dakwah bi al-hal, sehingga 

dakwahnya memiliki ruh dan kekuatan yang sangat untuk mempengaruhi mad’u. 

Dakwah AGH. Bukan hanya diakui oleh masyarakat Sulawesi selatan tapi juga para 

Ulama dan Tokoh Nasional yang pernah berjumpa dengan beliau, diantaranya KH. 

Abdurrahman Wahid (Gusdur), Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. 

Penilitian ini, peneliti akan mengkaji retorika dakwah AGH Sanusi Baco 

dalam hal ini dakwah yang disampaikan beliau dalam berceramah. Konsep dakwah 

yang dibangun oleh AGH. Sanusi Baco adalah berdakwah dengan hati, sehingga 

tidak pernah membosankan isi dari ceramahnya walaupun berulang kali didengar 

oleh jamaah, dan tidak pernah menuai protes atau kritik dari berbagai macam 

kalangan terkhususnya yang berada di Sulawesi Selatan. 

Dakwah dengan hati adalah materinya yang sesuai dengan kebutuhan 

jamaah dan metodenya harus baik dan benar. Dakwah dengan hati dalam hal ini 
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yang dikenal dalam kamus Bugis Makassar sebagai petuah, nasehat atau pesan yang 

dapat menyentuh langsung ke dalam hati para mad’u. AGH Sanusi Baco yang 

dikenal sebagai Ulama kharismatik Sulawesi Selatan dalam setiap berceramah 

selalu berhasil mengambil perhatian mad’u dan menggiringnya untuk dapat 

mengaplikasikan bentuk dari pesan dakwah yang disampaikannya. 

Oleh karena itu, berangkat dari kasus tersebut, maka sangat menarik untuk 

dikaji tentang retorika dakwah yang diaplikasikan AGH. Sanusi Baco kepada 

mad’u, karena selama beliau menjalankan kegiatan dakwahnya hampir tidak pernah 

kita mendengar adanya protes atau bentuk kontroversi yang timbul di kalangan 

masyarakat dalam hal ini mad’u. Dalam hal ini, peneliti menganalisis retorika 

dakwah AGH. Sanusi Baco melalui pendekatan teori dari Aristoteles, yaitu unsur 

dalam teori retorikanya seperti ethos, pathos, dan logos. Dengan menggunakan 

pendekatan ini, peniliti dapat menganalisis retorika AGH. Sanusi Baco melalui 

ethos yaitu mengukur tingkat source credibility atau kredibilitas dari seorang AGH. 

Sanusi Baco, pathos yaitu kepercayaan dan pengakuan mad’u, dan pathos yaitu 

pengambilan kata atau penyesuaian bahasa yang digunakan AGH. Sanusi Baco 

dalam berceramah. 

AGH. Sanusi Baco dalam kegiatan dakwahnya semasa hidup, beliau aktif 

juga berdakwah di masjid-masjid dan lembaga keagamaan din daerah Sulawesi 

Selatan utamanya di Kota Makassar dan lembaga keagamaan yang dipimpinnya 

sewaktu hidup, antara lain di Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama 

(NU), Masjid Raya sebagai ketua yayasan dan di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

Maros. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Upaya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penelitian tesis 

ini, maka tentu diperlukan beberapa kata yang menjadi fokus penelitian. 

Berdasarkan judul penelitian tesis ini yakni “Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco” 

dengan demikian, maka penelitian ini difokuskan pada Retorika Dakwah. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

a. Konsep Dakwah 

Konsep Dakwah yaitu gambaran atau suatu perencanaan dalam kegiatan 

dakwah, agar dalam proses dakwah seorang da’I memiliki gaya atau ciri khas 

tersendiri. Konsep adalah suatu hal yang sangat mendasar yang dijadikan patokan 

dalam melaksanakan sesuatu.9  Dalam penelitian ini konsep dakwah yang dimaksud 

merupakan cerminan dari unsur-unsur dakwah, sehingga gagasan dan pelaksanaan 

dakwah tidak terlepas dari suatu kesatuan unsur tersebut yang harus berjalan secara 

simultan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  Dalam hal ini adalah ciri khas 

dakwah yang dijalankan AGH. Sanusi Baco dalam berdakwah yaitu dakwah bi al-

lisan dan dakwah bi al-hal. 

b. Retorika Dakwah 

Retorika Dakwah yaitu seni berbicara dalam mengajak orang lain untuk 

memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Islam.10 Dalam penelitian ini 

Retorika Dakwah yang dimaksud yaitu seni berbicara AGH. Sanusi Baco dalam 

memberikan ceramah kepada mad’u yang dimana cara penyampaian ceramah 

                                                 
9 M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya, (Cet. II. Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 

34. 
10 Bambang S. Maarif, Komunikasi Dakwah, h. 25. 
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beliau berbeda dengan Ulama atau Dai pada umumnya, sehingga mad’u dengan 

mudah menangkap isi pesan yang disampaikan AGH. Sanusi Baco, dengan 

menggunakan teori dari Aristoteles yaitu ethos, pathos, dan logos untuk menelusuri 

retorika dakwah dari AGH. Sanusi Baco. 

c. Respon Mad’u 

Respon yaitu tanggapan, jawaban, balasan tentang sesuatu objek tertentu. 

Dalam penelitian ini respon mad’u yang difokuskan pada tanggapan, pendapat atau 

respon jamaah Masjid Raya Makassar terhadap retorika dakwah AGH. Sanusi 

Baco, sebab AGH. Sanusi Baco adalah salah satu ketua yayasan sekaligus 

penceramah tetap di Masjid Raya semasa hidupnya. 

C. Rumusan Masalah 

Setelah melihat latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Tesis ini ialah “Retorika Dakwah 

AGH. Sanusi Baco”? 

Melihat pokok permasalahan di atas maka dapat dirumuskan sub-sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep dakwah AGH. Sanusi Baco? 

2. Bagaimana Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco? 

3. Bagaimana respon mad’u terhadap Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco? 

D. Kajian Pustaka Peneliti Terdahulu 

Kajian pustaka yakni usaha ataupun hasil cipta karya manusia yang berupa 

buku, jurnal, skripsi, tesis dan karya tulis lainnya. Kajian pustaka memiliki tujuan 

untuk mempermudah peneliti untuk menyelesaikan masalah yang ditelitinya 

dengan mengacu pada hasil karya ilmiah sebelumnya yang memiliki hubungan atau 

rel evansi.  
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Berdasarkan judul calon peneliti tentang Retorika Dakwah AGH. Sanusi 

Baco. 

1. Tesis dari Irmawati yang berjudul “Retorika Dakwah Ustadz Das’ad Latief 

di Youtube” (Studi Dramatisme dan Resepsi Khalayak di Kota Pare-Pare). 

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa retorika dakwah Ustadz Das’ad 

Latief menggunakan gaya bahasa yang sederhana, yaitu gaya bahasa yang 

mudah dipahami dan mudah dimengerti karena sering menggunakan bahasa 

sehari-hari dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami.11 Adapun 

persamaannya yaitu, berbicara tentang retorika dakwah dari seorang tokoh 

agama dalam menyampaikan dakwah atau ceramah-ceramahnya. Sedangkan 

perbedaannya, yaitu pada tesisnya lebih terfokus pada resepsi khalayak pada 

gaya bahasa Ustadz Das’ad Latif, lain halnya dengan peneliti yang fokusnya 

pada retorika dakwah AGH. Sanusi Baco. 

2. Tesis dari H. Mirhan AM yang berjudul “KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani 

di Martapura Kalimantan Selatan (1942-2005), (Telaah Kharisma dan Peran 

Sosial)”. Dalam penelitian ini fokus dalam membahasa tentang charisma dan 

peran sosial dari seorang tokokh atau ulama yaitu KH. Muhammad Zaini 

Abdul Ghani di Martapura Kalimantan Selatan. Adapun persamaannya yaitu, 

penelitian ini meneliti seorang tokoh atau ulama yang memiliki pengaruh di 

tengah-tengah masyarakat tetapi sudah meninggal. Sedangkan perbedaannya 

yaitu, pada penelitian ini terfokus pada kharisma dan peran sosial dari KH. 

Muhammad Zaini Abdul Ghani, lain halnya pada peneliti yang fokus pada 

retorika dakwah dari AGH. Sanusi Baco.12 

                                                 
11Irmawati, Retotika Dakwah Ustadz Das’ad Latief Di Youtube (Studi Dramatisme Resepsi 

khalayak Di Kota Parepare, Tesis, (IAIN Parepare, 2021), h. 3. 

12H. Mirhan AM, KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani di Martapura Kalimantan Selatan 

(1942-2005), (Telaah Kharisma dan peran Sosial), Tesis (PPs UIN Alauddin, 2012). 
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3. Jurnal dari Pusapa Chika Steviasarai yang berjudul “Retorika Dakwah Ustadz 

Abdul Somad (Analisis Wacana Terhadap Yotube Ustadz Abdul Somad”. 

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa ustadz Abdul Somad dalam video 

dakwahnya di Youtube menggunakan gaya bahasa sehari-hari dan 

menyesuaikan dengan kondisi mad’u, serta ustadz Abdul Somad memiliki 

gaya suara yang khas seperti logat daerah asalnya yaitu melayu dan artikulasi 

atau pelafalan yang jelas.13 Adapun persamaannya dengan penelitian penulis, 

yaitu berbicara tentang penyampaian retorika dari seorang tokoh agama dalam 

menyampaikan ceramahnya kepada mad’u, sedangkan perbedaanya yaitu 

jurnal ini berfokus pada analisis wacana terhadap Youtube ustadz Abdul 

Somad. 

A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian yang dimaksud ialah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Secara keumuman karya tulis ilmiah marupakan salah satu persyaratan 

dalam proses penyelesaian studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, penulis 

merasa berkewajiban secara formal terkait pada berbagai aturan di perguruan tinggi 

tersebut. Akan tetapi, secara khusus penelitian bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk merumuskan Konsep Dakwah AGH. Sanusi Baco. 

b. Untuk menganalisis Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco. 

c. Untuk menganalisis respon mad’u tentang Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Penelitian dari Segi Teoritis 

                                                 
13Puspa Chika Steviasari, Retorika Dakwah Ustadz Abdul Somad: Analisis Wacana Terhadap 

Youtube Ustadz Abdul Somad, Jurnal (UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 6. 
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Pada penelitian ini diharapkan menjadi sebagai acuan atau semacam studi 

banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis, 

sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, kajian, serta bahan untuk 

menambah wawasan bagi peneliti. Serta meningkatkan keterampilan (skill), 

keperluan wawasan yang akan membentuk mentalitas mahasiswa sebagai bekal di 

dunia kerja ke depannya. 

b. Kegunaan Penelitian dari Segi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan yaitu: 

1) Untuk memberikan informasi tentang konsep dakwah AGH. Sanusi Baco. 

2) Untuk memberikan informasi tentang Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco. 

3) Untuk memberikan gambaran tentang respon mad’u terhadap Retorika 

Dakwah AGH. Sanusi Baco. 

E. Kerangka Teoritis 

Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi petunjuk 

dan pedoman dalam pelaksanaan dakwah. Dakwah merupakan sebuah ajakan untuk 

menuju ridho Allah swt dan mengikuti jejak Rasulullah saw. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa Al-Qur’an hidup di tengah-tengah realitas dakwah, atau berada 

pada atmosfer dakwah. Sedangkan hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam 

setelah Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam, hadis Nabi Muhammad saw harus 

dijadikan rtujukan dalam pelaksanaan dakwah. Sebab secara teknis, hadis berisi 

petunjuk proses pelaksanaan dakwah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw 

dalam mendakwahkan Islam di muka bumi ini.14 Oleh karena itu, Al-Qur’an dan 

hadis memberikan perintah untuk melaksanakan dakwah sekaligus penjelasan 

mengenai teknik-teknik atau metode dalam penyampaian dakwah. 

                                                 
14Awaluddin Pimay, Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah K.H. 

Saifuddin Zuhri (Cet. I; Semarang: RaSAIL, 2005), h. 17. 
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AGH. Sanusi Baco mengemukakan bahwa para dai semestinya meniru Al-

Qur’an berdakwah dengan bil-hikmah, tidak langsung menyebut engkau munafik 

atau kafir, tapi menggunakan kata waminannasi. Dilarang memaki-maki orang 

yang menyembah selain Allah, sebab dikhawatirkan kalau mereka balik memaki-

maki Allah. Tugas dai adalah menyampaikan kebenaran dengan merubah mereka 

yang salah alamat menyembah selain Allah, sambil mendoakan agar mereka 

mendapat petunjuk dan hidayah. Bisa jadi mereka demikian karena dakwah belum 

sampai secara tepat kepada mereka.15 Pandangan dakwah yang dikemukakan oleh 

AGH. Sanusi Baco di atas, menunjukkan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan 

harus dilakukan berdasarkan pokok ajaran Al-Qur’an dan hadis, dengan memakai 

metode bil-hikmah agar dapat menyentuh hati mad’u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
15AGH. Sanusi Baco, Lc. Sehimpun Kisah dan Hikmah (Makassar: Gora Pustaka Indonesia, 

2018), h. 6. 
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BAB II 

   TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Ruang Lingkup Retorika 

1. Konseptualisasi Retorika 

Retorika didefenisikan sebagai “The art of constructing arguments and 

speechmaking” (seni membangun argumentasi dan seni berbicara).1 Dalam 

perkembangannya retorika juga mencakup proses untuk mnyesuaikan ide dengan 

orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan. Dewasa 

ini, okus perhatian retorika bahkan lebih luas lagi mencakup segala hal bagaimana 

manusia mengunakan symbol unguk mempengaruhi siapa saja yang ada di 

dekatnya dan membangun dunia di mana mereka tinggal. 

Teori komunikasi yang membahas tentang retorika yaitu konsep teori dari 

Aristoteles yang disebut dengan teori retorika Aristoteles. Teori ini mengemukakan 

bahwa manusia memiliki kemampuan berbicara untuk meyakinkan orang lain bila 

disertai dengan etika yang baik. Kekuatan tersebut menjadikan seseorang memiliki 

kekuatan sebagai figure.2  

Teori retorika Aristoteles mengkaji kredibilitas komunikator publiknya, 

yaitu karakteristik retor, gaya bahasanya serta pesan-pesan yang disampaikan 

selama pidato pelaku retorika dakwah dilihat dari aspekperbandingan retorika dari 

sisi figure manusiawi. Teori retorika Aristoteles tidak mengkaji efek atau besaran 

pengaruh retorikanya pada audiens.3 Retorika sebagai akibat dari suatu tatanan 

komunikasi (communicational setting) yang unik karena retornya menjadi 

                                                 
1Jalaludin Rakhmat, Retorika Modern: Pendekatan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2012), h. 2. 

2Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja 

Rosda karya, 2013), h. 55. 

3Yusuf zainal Abiidn, Pengantar Retorika, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 12. 
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perhatian utama public. Tatanan komunikasi tersebut pada gilirannya 

mempengaruhi pemilihan pesan, media, dan teknik penyampaian ajaran. 

Komunikasi dakwah pada tatanan public speaking, komunikasi lebih 

bersifat linear, lebih bersifat satu arah.4 Dia menyampaikan informasi kepada 

jamaahnya, sedangkan jamaahnya lebih banyak mendengarkan kecuali bila ada 

Tanya jawab, dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan pemahaman. 

Kenyataanya, komunikasi dakwah pada tatanan public, selalu menonjolkan figure 

komunikasi dakwah yaitu Dai-nya. Keadaan ini menjadikan jamaah sebagai 

audiens pasif, mereka mendengar dan memproses informasi yang sampai kepada 

mereka.5 

Namun publik tidak dapat dimanipulasi karena berbagai kesempatan 

mereka belajar sehingga menjadi kritis. Sikap kritis inilah yang perlu didorong oleh 

para Dai, dengan tetap memberikan porsi kepada jamaahnya pada imbauan yang 

bersifat emosi. Pesan-pesan yang disampaikan dalam suatu tatatnan public bisa 

berbentuk verbal (vokal dan non vokal) dan nonverbal (gesture, mimik, sikap, dan 

perilaku).  

2. Tujuan dan Fungsi Retorika 

a. Tujuan Retorika 

  Retorika pada awalnya berkaitan dengan peruasi, sehingga retorika 

merupakan seni penyusunan argumentasi dan pembuatan naskah pidato atau seni 

berbicara. Persuasi dapat diartikan sebagai metode komunikasi berupa ajakan, 

permohonan, atau bujukan yang lebih menyentuh emosi dan perasaan, yaitu aspek 

afeksi dari manusia.6 

                                                 
4Yusuf zainal Abidin, Pengantar Retorika, h. 67. 

5Fitriana Utami Dewi, Public Speaking, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 59. 

6Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 261. 
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  Ada beberapa pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan tujuan retorika 

dalam buku Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi yaitu, menurut Aristoteles 

mengatakan bahwa tujuan dari retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan 

atau menampakkan pembuktian. Sedangkan menurut plato, tujuan retorika adalah 

sebagai metode pendidikan dalam rangka mencapai kedudukan dalam 

pemerintahan dan dalam rangka upaya mempengaruhi masyarakat. Dan menurut 

Socrates tujuan retorika adalah demi kebenaran dengan dialog sebagai tekniknya, 

karena dengan dialog, kebenaran akan timbul dengan sendirinya.7 Secara massa, 

bertujuan bertujuan sebagai berikut: 

1) To Inform, memberikan penerangan dan pengertian kepada massa untuk 

memberikan penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan 

sebaik-baiknya. 

2) To Convise, meyakinkan dan meninsafkan. 

3) To Inspire, menimbulkan inspirasi dengan teknik dan system penyampaian 

yang baik da bijaksana. 

4) To Intertain, menghibur, menyenangkan, dan memuaskan. 

5) To Ectuate, menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk bertindak 

menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunikasikan oleh 

pembicara dihadapan massa.8 

  Tujuan retorika sangatlah penting bagi seorang dai karena tujuan retorika 

sebagai modal dasar yang harus dimiliki. Untuk menambah efektivitas dalam 

retorika, Toto Tasmara menyebutkan tiga hal tersebut: 

1) Bertambah intensif tingkat pengalaman dai terhadap suatu masalah, 

bertambah pula peluang kemampuan pemaparan masalah tersebut. 

                                                 
7Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung; Citra Aditya 

Bakti, 2003), h. 4. 

8Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, h. 3. 
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2) Kekayaan bahasa ditentukan oleh tingkat pengalaman, sehingga seorang dai 

merupakan dasar khusus untuk senantiasa meningkatkan pengalaman dan 

pengetahuan terhadap masalah tersebut. 

3) Untuk memberikan warna dalam retorikanya tersebut, seorang dai hendaknya 

memahami situasi atau masalah disekitarnya, sehingga audiens mampu 

menilai aktualitas dan dapat menumbuhkan perasaan intim dengan audiens.9 

  Maka dari itu retorika sebagai ilmu seni dalam berbicara diperlukan setiap 

orang untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan arti pembicara, dan 

retorika sudah sangat penting dan berguna bagi para dai agar apa yang disampaikan 

menjadikan sebuah perubahan dan bermanfaat bagi para pendengarnya. 

b. Fungsi Retorika 

I gusti Ngurah Okta menjelaskan bahwa retorika adalah:  

1) Menyediakan gambaran yang jelas tentang manusia terutama dalam hubungan 

kegiatan berbicaranya, termasuk kedalam gambaran ini antara lain, gambaran 

proses kejiwaan ketika ia terdorong untuk berbicara dan ketika ia 

mengidentifikasi pokok persoalan dan retorika berbicara ditampilkan 

2) Menampilkan gambaran yang jelas tentang bahasa atau benda yang bisa 

diangkat menjadi topic bicara. 

3) Mengemukakan gambaran terperinci tentang masalah bicara, misalnya 

dikemukakan gambaran tentang hakikatnya, strukturnya, bagian-bagiannya.10 

3. Unsur-Unsur Retorika 

Retorika adalah sebagai proses sebuah komunikasi atau seni dalam 

berbicara, sehingga perlu unsur-unsur yang dapat mempengaruhi efektifitas 

komunikasi. Menurut Aristoteles, dalam retorika terdapat tiga bagian inti, yaitu: 

                                                 
9 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya media Pratama,2006), h. 156 

10I Gusti Ngurah Oka, Retorika Sebuah Tinjauan Pengantar (Kalimantan Timur: Terate, 

1976), h. 65. 
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a. Ethos (ethical) 

Ethos merupakan karakter pembicara yang dapat dilihat dari cara dia 

berkomunikasi, yaitu dengan menunjukkan kepada khalayak bahwa kita memiliki 

kepribadian yang terpercaya dan pengetahuan yang luas. Syarat ethos diantaranya: 

1) Phonorenis adalah kebijakan praktis, sebagaimana diungkapkan Roger Crisp 

saat menerjemahkan kata itu dibuku Aristotle yang berjudul Nicomachean 

Ethics. Sebagai sesuatu yang praktis, phonoresis tidak hanya sesuatu yang 

semata-mata dapat dilakukan.  

2) Arete adalah kata dari bahasa yunani yang memiliki banyak makna, antara 

lain, kebaikan, kesempurnaan diri, kemampuan untuk mengatur urusan 

pribadi secara cerdas dimasyarakat, serta kemampuan alami utnuk memimpin 

(virtue) sesuatu dalam pengertian non-moral. Arete bermakna menjalankan 

sifat dan esensi dasar kita dengan sebaik mungkin, dengan cara sehat dan 

terpuji, atau kalau dengan saya menggunakan kata-kata sendiri, hidup sebaik-

baiknya dengan peruntukkan kita.11  

3) Eunoia, berorientasi pada Liyan, biasa diartikan dalam bahasa inggris dengan 

goodwill: kehendak baik atau dalam buku Aristotle, Nicomachean ethics, 

menerjemahkan euonia dengan “the wishing of goods for the sake of the 

other” mengharapkan kebaikan orang lain.  

4) Dignitas. Berwibawa, terhormat, dan popular atau kehormatan yang mendapat 

kewenangan.  

5) Ingenium. Bakat retorika, jika tidak ada bakat, apalagi tidak ada minat pada 

pidato atau ceramah maka guru hebat sekalipun akan sulit untuk 

membentuknya sebagai orator atau pembicara handal.  

                                                 
11Henry Manapiring, Filosifi Teras (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019), h. 28. 
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6) Prudentia adalah kemampuan utnutk menyelaraskan perkataan dengan 

situasi.12 

b. Pathos (emotional) 

Pathos merupakan perasaan emosional khalayak yang dapat dipahami 

dengan pendekatan “psikologi massa”, oleh karenanya kita harus bisa 

“mempermainkan” perasaan pendengar. Pathos berarti perubahan atau pergerakan, 

baik dalam bentuk kekuatan pendorong gerak perubahan (dynamei on), kualitas 

atau kuantitas gerak perubahan (alloiosis), ataupun akibat dari gerak perubahan 

(paschein). Dibuku Aristotle membahas pathos sebagai persuasi pada emosi 

pendengar, artinya seorang komunikator harus bisa mempengaruhi emosi 

komunikan.13 

Pathos mampu menyentuh sisi emosional para pendengar. Bukti emosional 

atau emosi yang dimunculkan para pendengar. Seorang dai harus bisa mampu 

menjelaskan, mengajak untuk mengikuti apa yang telah disampaikan dengan cara 

menyentuh sisi emosional pendengar. Jalaludin Rahmat dalam bukunya yang 

berjudul Retorika Modern memberi definisi pathos yaitu, anda harus bisa 

menyentuh hati khalayak, perasaan, emosi, harapan, kebencian dan kasih sayang 

mereka. Perasaan itu mencakup rasa marah dan tenang, bersahabat dan 

bermusuhan, takut dan berani/percaya diri, malu dan tidak malu, sayang dan 

jengkel, iri dan bersaing.14 

c. Logos (logical),  

Logos yaitu pemahaman kata, kalimat, atau ungkapan oleh pembicara 

dengan benar, dalam arti memiliki bukti dan contoh yang konkret pada khalayak. 

                                                 
12Zainul Ma’arif, Retorika Metode Komunikasi Publik (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 

21. 

13Zainul Ma’arif, Retorika Metode Komunikasi Publik, h. 25. 

14Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern, h. 27. 
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Dalam bahasa Yunani Logos berarti, kata atau pikiran. Logos yang disepadankan 

dengan “kata” mendefinisikan beberapa makna, yaitu janji, pernyataan, resolusi, 

perintah, ucapan, wacana, dialog, berita dan orasi. Logis yang disinonimkan dengan 

“pikiran” memeiliki beberapa makna yaitu opini, harapan, penilaian dan 

pertimbangan. Bukti logis atau penggunaan argument dan wacana yang digunakan 

dalam sebuah pesan, menyampaikan sesuatu yang logis dan dapat dengan mudah di 

terima dan dipahami. 15 

Jalaludin Rahmat berpendapat bahwa logos merupakan bagian seorang dai 

dapat menyakinkan khalayak dengan menunjukkan bukti atau yang kelihatan 

sebagai bukti.16 Seorang dai harus mendekati audiens melalui otaknya. Seorang dai 

harus mampu mempengaruhi pendengarnya dari pada memberi argumentasi. Maka, 

pengalaman dan pengetahuan serta pemikran yang kritis sangat diperlukan. 

Contohnya memberikan pengalaman secara logika yang dapat diterima oleh 

pendengar. 

Menurut Aristotle, pesan pembicaraan dalam retorika diformasi dalam tiga 

bentuk. Pertama adalah sample/perumpamaan. Kedua, adagium/peribahasa. Ketiga, 

dedukasi retoris. 

1) Sampel (example), yaitu contoh yang disampaikan dalam pidato. Menurut 

Aristoteles bersifat induktif. Sample pun bergerak dari hal-hal particular 

menuju hal universal, sehingga mudah diserap oleh indrawi dan mudah 

dipercaya oleh massa. Cara membentuk dengan dua cara, pertama 

menyebutkan fakta-fakta aktual di suatu masa. Kedua, membuat fakta-fakta 

baru ilustratif atau fabel. 

                                                 
15Yusuf zainal Abidin, Pengantar Retorika, h. 20. 

16Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern, h. 7. 
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2) Adagium/peribahasa, yaitu peryataan umum tentang tindakan praktis. 

Penyataan tersebut berlaku untuk banyak orang dan dapat dipraktikkan oleh 

mereka. Karena itu adagium bersifat umum. 

3) Argumentasi Retorika Menurut Aristoteles, Enthymeme adalah yang 

berurusan dengan adagium. Jika adagium premis atau kesimpulan dari 

enthymeme, maka enthymeme adalah argument bagi andagium. Hal pertama 

yang harus diingat adalah berkaitan dengan urusan public maupun subjek lain. 

Kita harus mengetahui beberapa atau semua fakta tentang subjek yang akan 

dibicarakan dan kita buat argumentasi.17 

4. Lima Hukum Retorika 

Dewasa ini, fokus perhatian retorika adalah bagaimana seni membangun 

argumentasi dan seni berbicara dengan mencakup proses untuk menyesuaikan ide 

dengan orang yang menyesuaikan dan menyesuaikan orang dengan ide melalui 

berbagai macam pesan. 

Hal yang penting menjadi perhatian utama dari tradisi retorika ini terdapat 

pada lima ajaran atau canon retorika.18 Canon retorika merupakan tuntutan atau 

prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pembicara agar pidato persuasif dapat 

menjadi efektif, yaitu: 

a. Penemuan (invention) 

Penemuan adalah seni menemukan argumen yang tepat dalam situasi retoris 

apa pun. Dalam risalah awal De Inventione, Cicero mendefinisikan penemuan 

sebagai "penemuan argumen yang valid atau tampaknya valid untuk membuat 

kemungkinan penyebab seseorang." Dalam retorika kontemporer, penemuan 

umumnya mengacu pada berbagai metode penelitian dan strategi penemuan. Tetapi 

                                                 
17 Aristotele, Retorika Seni Berbicara (Yogyakarta: Basabasi, 2018), h.  256. 

18 Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern, h. 89. 
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agar efektif, seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles 2.500 tahun yang lalu, 

penemuan juga harus mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan latar belakang 

audiens.19 

b. Pengaturan (arrangement) 

Pengaturan mengacu pada bagian-bagian pidato atau, lebih luas lagi, 

struktur teks. Dalam retorika klasik, para siswa diajarkan bagian-bagian yang 

berbeda dari suatu orasi. Meskipun para sarjana tidak selalu sepakat tentang jumlah 

bagian, Cicero dan Quintilian mengidentifikasi enam bagian ini: kata pengantar 

(atau pendahuluan), cerita , yang partisi (atau pembagian), yang konfirmasi , yang 

sanggahan , dan penutup pidato (atau kesimpulan). Dalam retorika tradisional saat 

ini, pengaturan sering direduksi menjadi struktur tiga bagian (pengenalan, tubuh, 

kesimpulan) yang diwujudkan oleh tema lima paragraf. 

c. Gaya (style) 

Gaya adalah cara di mana sesuatu diucapkan, ditulis, atau dilakukan. 

Ditafsirkan secara sempit, gaya mengacu pada pilihan kata, struktur kalimat, dan 

kiasan. Secara lebih luas, gaya dianggap sebagai manifestasi dari orang yang 

berbicara atau menulis. Quintilian mengidentifikasi tiga tingkat gaya, masing-

masing sesuai dengan salah satu dari tiga fungsi utama retorika: the gaya polos 

untuk menginstruksikan audiens, gaya menengah untuk memindahkan pemirsa, dan 

gaya besar untuk menyenangkan penonton. 

d. Pengiriman (delivery) 

Pengiriman mengacu pada pengelolaan suara dan gerak tubuh dalam 

wacana lisan. Pengiriman, kata Cicero masuk De Oratore, "memiliki kekuatan 

tunggal dan tertinggi dalam pidato tanpa itu, seorang pembicara dari kapasitas 

mental tertinggi dapat diadakan tanpa penghargaan; sementara salah satu 

                                                 
19I Nengah Martha, Retorika Dan Penggunaannya Dalam Berbagai Bidang, PRASI, Vol. 

6, No. 12 (2010), h. 65. 
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kemampuan moderat, dengan kualifikasi ini, dapat melampaui bahkan dari bakat 

tertinggi." Dalam wacana tertulis hari ini, kata Robert J. Connors, penyampaian 

"hanya berarti satu hal: format dan konvensi produk tertulis terakhir ketika sampai 

di tangan pembaca".20 

e. Ingatan (memory) 

Kanon ini mencakup semua metode dan perangkat (termasuk kiasan) yang 

dapat digunakan untuk membantu dan meningkatkan memori.21 Retorika Romawi 

membuat perbedaan antara memori alami (kemampuan bawaan) dan memori 

buatan (teknik khusus yang meningkatkan kemampuan alami). Meskipun sering 

diabaikan oleh spesialis komposisi hari ini, ingatan adalah aspek penting dari sistem 

retorika klasik. Seperti yang ditunjukkan oleh Frances A. Yates The Art of Memory 

(1966), "Memori bukanlah 'bagian' dari risalah Plato, sebagai salah satu bagian dari 

seni retorika; ingatan dalam arti platonis adalah dasar dari keseluruhan." 

Dalam perkembangannya, kelima canon retorika mendapatkan penafsiran 

yang semakin luas. Saat ini, pengertian “penciptaan” sudah meluas dan mengacu 

pada konseptualisasi yaitu proses pemberian makna terhadap data melalui 

interpretasi. Ini berarti suatu pengakuan tergadap fakta, bahwa kita tidak sekedar 

menemukan apa yang ada tetapi menciptakannya melalui kategori interpretasi yang 

kita gunakan. Pengaturan adalah proses mengorganisasi symbol yaitu mengatur 

informasi yang terkait dengan hubungan diantara manusia, symbol, dan konteks 

yang terlibat.  

Gaya adalah segala hal yang terkait dengan bagaimana cara menyampaikan 

atau presentasi symbol mulai dari pemilihan system symbol hingga makna yang 

kita berikan terhadapa simbol termasuk perilaku simbol mulai dari kata dan 

                                                 
20Zainul Maarif, Retorika Metode Komunikasi Public, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 

2010), h. 5. 

21Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern, h. 92. 
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tindakan, pakaian yang digunakan hingga perabotan yang digunakan.22 

Penyampaian merupakan perwujudan simbol dalam bentuk fisik yang mencakup 

berbagai macam pilihan mulai dari nonverbal, bicara, tulisan hingga pesan yang 

diperantarai (mediated messages). Paling akhir ingatan tidak lagi hanya mengacu 

pada ingatan sederhana terhadap satu pidato atau ucapan, namun mengacu pada 

sumber ingatan budaya (reservois of cultural memory) yang lebih luas termasuk 

juga proses persepso yang mempengaruhi bagaiamana kita memperoleh dan 

megolah informasi. 

Tidak peduli pada pilihan simbol dan medium yang digunakan, retorika 

selalu melibatkan seorang rhetor atau pengguna simbol yang menciptakan teks 

untuk ditujukan pada audiensi tertentu, tergantung pada situasi yang hidup.23 

Kelima canon tersebut merupakan elemen-elemen dalam merencanakana dan 

mempersiapkan pidato. Dalam hal ini, sebelum berbicara maka pembicara harus 

menemukan ide atau gagasan, bagaiamana mengorganisasi gagasan, bagaiaman 

membingkai gagasan kedalam Bahasa, menyampaikan gagasan dan akhirnya 

bagaiamana agar apa yang disampaikan ini dapat menjadi ingatan bagi orang yang 

menerimanya. 

Pada dasarnya, retorika dikenal sebagai senjata seseorang sebelum memulai 

pembicaraan di depan umum, retorika juga dikenal sebagai bentuk dari gaya bahasa 

untuk mempegaruhi audience dalam menyampaikan informasi. Gaya bahasa dalam 

retorika lebih dikenal dengan istilah style. Saat ini kata style lebih mengacu pada 

keahlian seseorang dalam menggunakan atau menulis kata-kata indah, atau penuh 

dengan estetika. Menurut Nurgiyantoro, beberapa orang yang menulis mengenai 

                                                 
22Zainul Maarif, Retorika Metode Komunikasi Public, h. 23. 

23Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 

h. 98. 
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style memiliki pandangan yang bemacam-macam.24 Ada yang mengartikan sebagai 

sebuah cara untuk mengucapkan sesuatu dalam bentukprosa. Style juga memiliki 

cara-cara formal seperti pemilihan kata, struktur kalimat, penggunaan bahasa 

figurative dan retorika yang dipakai oeleh seseorang dalam berbicara, menulis, atau 

menuturkan bahasanya. 

Gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam 

berbicara untuk meyakinkan atau memengaruhi penyimak atau pembaca. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa merupakan 

cara yang digunakan oleh seseorang dalam mengungkapkan pikitan dan perasaanya 

secara khas dan memanfaatkan kekayaan bahasa. 

Gaya bahasa terdiri dari berbagai jenis, menurut Keraf jenis gaya bahasa 

adalah sebagai berikut:  

a. Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata 

Gaya bahasa mempersoalkan kata mana yang paling tepat dan sesuai untuk 

posisi-posisi tertentu dalam kalimat, serta tepat tidaknya penggunaan kata-kata 

dilihat dari lapisan pemakaian bahas dalam masyarakat. Dengan kata lain, gaya 

bahasa ini mempersoalkan ketepatan dan kesesuaia dalam menghadapi situasi-

situasi tertentu. Pilihan kata dalam bahasa percakapan menurut Keraf adalah kata-

kata popular dan katakata percakapan. Namun, di sini harus ditambahkan segi-segi 

morfologis dan sintaksis, secara bersama-sama membentuk gaya bahasa 

percakapan ini. Jika dibuat perbandingan, gaya bahasa resmi diumpamakan 

sebagaia pakaian resmi, pakaian upacara, dan gaya bahasa tidak resmi 

diumpamakan sebagai pakaian kerja (berpakaian secara baik), maka gaya bahasa 

percakapan ini dapat diumpamakan sebagai pakaian sport.25 

                                                 
24 Yusuf zainal Abidin, Pengantar Retorika, h. 78. 

25 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 111. 
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b. Berdasarkan nada atau informasi 

Gaya bahasa berdasarkan nada didasarkan pada sugesti yang dipancarkan 

dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Sugesti ini akan lebih 

nyata kalau diikuti dengan sugesti dari pembicara, apabila sajian yang dihadapi 

adalah bahasa lisan. Nada itu pertama-tama lahir dari sugesti yang dipancarkan oleh 

rangkaian kata-kata itu tunduk pada kaidah-kaidah sintaksis yang berlaku, maka 

nada, pilihan kata, dan struktur kalimat sebenarnya berjalan sejajar. 

c. Berdasarkan struktur kalimat 

Gaya bahasa berdasarkan struktur sebuah kalimat dapat dijadikan landasan 

untuk menciptakan gaya bahasa. Dimaksudkan dengan struktur kalimat di sini 

adalah kalmiat bagaiamana tempat sebuah unsur kalimat yang dipentingkan dalam 

bahasa tersebut.26 Ada kalimat yang bersifat kendur bila bagian kalimat yang 

mendapat penekanan ditempatkan pada akhir kalimat. Bagian-bagian yang kurang 

penting atau semakin kurang penting dideretkan sesudah bagian yang dipentingkan 

tadi. 

Dengan demikian, retorika dalam hal ini lebih ditekankan pada kecakapan 

seseorang untuk menyampaikan untaian kalimatnya di depan khalayak. Dengan 

demikian maka kefasihan lidah dan kepandaian untuk mengucapkan kata-kata 

dalam kalimat disaat seseorang melaksanakan retorika adalah prinsip utama. Selain 

itu plato mengartikan retorika adalah ilmu yang mempelajari kepandaian merebut 

jiwa massa melalui kata-kata. Berkaitan dengan hal tersebut, salah seorang ahli 

retorika sekaligus penerjemah buku retorika karya Aristoteles, W.S Roberts 

pengertian retorika sebagai berikut: 

a. Retorika diartikan sebagai seni menarik minat audiens dengan perkataan, dengan 

cara mengatur elemen-elemen kata tertentu untuk meraiuh reaksi audiens 

                                                 
26Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 113. 
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b. Retorika mengajarakan pedoman dasar tata cara menggunakan bahasa yang 

efektif 

c. Seni mengungkapkan untuk kata secara efektif sehingga mampu memukau 

d. Seni berbicara yang mampu mengajak serta memberikan informasi kepada 

pendengar 

e. Gagasan atau ide untuk melakukan percakapan persuasive. Esensi retorika 

sendiri adalah daya upaya pembicara (komunikan) untuk menyampaikan pesan 

secara efektif untuk terlihat attraktif dimata audiens.27 

B. Ruang Lingkup Konsep Dakwah 

Konsep dakwah terdiri dari dua suku kata yaitu konsep dan dakwah. Konsep 

secara etimologi berarti rancangan, ide, atau apapun yang digunakan akal budi 

untuk memahami sesuatu. Sejalan dengan itu Muin Salim mendefenisikan konsep 

sebagian ide pokok yang mendasari satu gagasan atau ide umum. Dengan demikian 

konsep adalah suatu hal yang sangat mendasar yang dijadikan patokan dalam 

melaksanakan sesuatu. 

Dakwah dalam konteks demikian mempunyai pemahaman yang mendalam, 

yaitu bahwa dakwah amar ma’ruf, tidak sekedar asal menyampaikan saja, 

melainkan memerlukan beberapa syarat yaitu mencari materi yang cocok, 

mengetahui keadaan subjek dakwah secara tepat, memilih metode yang 

representatif, dan menggunakan bahasa yang bijaksana. Dari penjelasan di atas, 

dapat dipahami bahwa konsep dakwah merupakan cerminan dari unsur-unsur 

dakwah, sehingga gagasan dan pelaksanaan dakwah tidak terlepas dari suatu 

kesatuan unsur tersebut yang harus berjalan secara simultan untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

 

                                                 
27Zainul Maarif, Retorika Metode Komunikasi Public, h. 84. 
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1. Konseptualisasi Dakwah 

  Secara etimologi dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu daa>, yadu>, 

da’watan, yang diartikan sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, 

permintaan, dan permohonan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah-

istilah tabli}gh, amr ma’ru}f dan munkar, maui}dzhoh al-hasana>h, tabsyi}r, indzha>r 

washi{yah, tarbi}ya>h, ta’li>m, dan khu}tbah.28 Sedangkan secara terminologinya 

terdapat beberapa para ahli memberikan pengertian tentang dakwah yang sangat 

bervariasi, diantara lain: 

Menurut A. Hasymi, bahwa dakwah merupakan mengajak orang untuk 

meyakini, mempercayai dan mengamalkan akidah, dan syariah Islam, yang terlebih 

dahulu diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri.29 Ahmad Ghalwasy 

dalam bukunya “al-Dakwah al Islami}yah” yang dikutip oleh Munir dan Ilahi ia 

mengatakan bahwa, ilmu dakwah merupakan ilmu yang dipakai untuk mengetahui 

berbagai seni menyampaikan kandungan ajaran Islam, baik itu aqidah, syariat, 

maupun akhlak.30 

M. Arifin mengemukakan bahwa dakwah mengandung pengertian sebagai 

suatu ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang 

dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik 

secara individual maupun secara kelompok, agar muncul didalam dirinya suatu 

pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama 

sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur 

paksaan.31 

                                                 
28Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), h. 17. 

29 A. Hasymi, Dustur Dakwah Dalam Al-Quran  (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), h. 17. 

30Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 20. 

31Fathul Bahri An-Nabiry, Meneliti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Dai (Jakarta: 

Amza, 2008), h. 21. 
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Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa dakwah sebagai 

seruan/ajakan kepada keinsyafan, atau usaha mengubah situasi yang tidak baik 

menuju situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun 

masyarakat.32 

Nasaruddin Latif menegemukakan bahwa dakwah adalah setiap usaha 

aktifitas dengan lisan maupun tulisan yang bersiafat menyeru, mengajak, 

memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah swt. sesuai dengan 

garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah.33 

Masdar Helmy berpendapat bahwa dakwah adalah mengajak dan 

menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah termasuk amr ma’ruf nahi> 

munkar untuk bisa memperoleh kebahagiaan mereka dunia dan akhirat.34 

Setelah melihat beberapa pengertian yang telah tertera di atas, peneliti 

menyimpulkan dari beberapa pandangan para ahli tentang dakwah yakni suatu 

proses yang dimana diimplementasikan harus ada usaha untuk mengajak kepada 

kebahagian dunia lebih-lebih menggapai kebahagian akhirat. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa pemberian makna ajakan kepada Islam yang terkandung dalam 

seluruh definisi yang diberikan terhadap kata dakwah, meniscayakan bahwa 

kegiatan dakwah itu memang menyangkut pada upaya mensosialisasikan ajaran 

Islam di tengah-tengah masyarakat. Proses sosialisasi ini harus dijalankan dengan 

persuasive, ajakan dengan sukarela tanpa paksaaan. 

Pada tataran implikasinya, dakwah harus mengandung dan melibatkan tiga 

unsur, yaitu: penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan 

dalam hal ini harus ada da>i, materi dakwah dan mad’u. Namun dakwah 

mengandung pengertian dalam arti luas dari istilah-istilah tersebut, karena istilah 

                                                 
32Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an  (Bandung: Mizan, 2002), h. 194. 

33Nasaruddin Latif, Teori dan Praktik Dakwah Islamiyah (Jakarta: PT. Firma Dara), h. 11. 

34Masdar Helmy, Dakwah dalam Pembangunan (Semarang: CV Toha Purta), h. 31. 
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dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran agama Islam, 

memerintahkan berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi 

kabar gembira dan peringatan bagi manusia. 

Pada intinya, dakwah mencakup beberapa pengertian, antara lain: 

a. Dakwah yaitu suatu aktifitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak 

kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. 

b. Dakwah adalah suatu proses penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara 

sadar dan sengaja. 

c. Dakwah adalah suatu kegiatan yang pelaksanaanya bisa dilakukan dengan 

berbagai cara atau metode. 

d. Dakwah adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk mencari 

kebahagiaan hidup dengan dasar keridhaan Allah swt. 

e. Dakwah adalah usaha peningkatan pemahaman keagamaan untuk mengubah 

pandangan hidup, sikap bathin dan perilaku umat yang tidak sesuai dengan 

tuntutan syaroiat untuk memperoleh kebahagian hidup di dunia dan di akhirat. 

2. Dasar Hukum Dakwah 

Banyak dalil-dalil baik dari nash Al-Qur’an dan nash al-Sunnah yang 

menguraikan tentang dakwah Islam. Di antara ayat-ayat dakwah yang menyatakan 

kewajiban berdakwah secara tegas ada pada QS. Ali Imran/ 3: 104 dan 110. 

ة  يَّدْعُوْنَ اِلىَ الْخَيْرِ وَيَأمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاوُ نْكُمْ امَُّ  وَلْتكَُنْ م ِ
ىَِٕككَ ل  

 هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 

Terjemahnya:  

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 

merekalah orang-orang yang beruntung.35 

                                                 
35Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pembinaan Syariah Masyarakat, 2012), h. 64. 
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  Menurut para ulama, ayat ini memberikan penjelasan bahwa dakwah itu 

wajib hukumnya. Kalimat ‘’wal takun’’ adalah shigat amar yang menunjukkan 

bahwa yang diperintahkan dalam ayat ini (amar maruf nahi munkar) adalah wajib 

adanya. 

Menurut M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Muliadi, dakwah adalah 

seruan atau berupa ajakan kepada keinsyafan dan usaha mengubah situasi yang 

awalnya kacau menjadi situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi 

maupun kelompok. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan 

pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju 

sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, harus lebih berperan 

menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai 

aspek.36  

Berdasarkan pengertian dakwah tersebut yang dikemukakan ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan kegiatan dalam mengajak, 

memanggil manusia menuju jalan yang benar di bawah naungan ajaran Islam dan 

dijelaskan dalam firman Allah swt. QS. Ali Imran/ 3:110 

ةٍ اخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُْنَ بِالٰلِّ  ۗ  كُنْتمُْ خَيْرَ امَُّ

بِ لَ  مَنَ اهَْلُ الْكِت  سِقوُْنَ وَلوَْ ا   كَانَ خَيْرًا لَّهُمْۗ  مِنْهُمُ الْمُؤْمِنوُْنَ وَاكَْثرَُهُمُ الْف 

Terjemahnya:  

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru 

kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebioh baik bagi mereka, 

diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang fasik.37 

Ayat-ayat di atas secara tegas memerintahkan kita melaksanakan dakwah 

Islam. Sebab, kata perintah (fi’il amr) disebut dalam surah di atas seperti pada QS. 

                                                 
36 Muliadi, Dakwah Inklusif (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 5-6. 

37Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 64. 
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Ali Imran/ 3:104 kata perintahnya waltakum (dan hendaklah ada diantara kamu) 

dan QS.Ali Imran/ 3:110 kata perintahnya ku}ntum (jadilah kalian). Dalam kaidah 

fiqhi dijelaskan bahwa pada dasarnya, perintah menunjukkan kewajiban al-as}l fi> al-

amr li al-wuju>b. Jadi, jelas bahwa perintah berdakwah dalam kedua ayat tersebut 

adalah perintah wajib. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang dibebani kewajiban 

dakwah, sebagian yang mengatakan fardu‘ain dan sebagian mengatakan fardu 

kifa>yah. M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut, bahwa setelah terbukti 

keniscayaan hari kiamat dan janji-janji baik untuk yang taat, maka sebagaimana 

kebiasaan Al-Qur’an menggandengkan penyebutan sesuatu dengan jenis atau 

lawannya. Oleh karena itu, yang diuraikan di sini adalah lawan orang-orang 

mukmin dan janji-janji baik, yakni orang-orang kafir dan siksa yang menanti 

mereka.38 

 

3. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah yakni terdapatnya beberapa komponen-komponen 

yang selalu hadir dalam berdakwah. Unsur- unsur itu adalah da>‘i (pelaku dakwah), 

mad’u> (objek dakwah), madda>h (materi dakwah), was}i>lah (media dakwah), dan 

t}ari>qah  (metode dakwah). 

a. Da>‘i (Pelaku Dakwah)  

Seorang da>’i harus mngetahui bahwa dirinya memegang status ke- da>’i -

annya. Artinya, sebelum menjadi seorang da>’i ia perlu mengetahui apa tugas, 

modal, dan bekal yang harus ia miliki, serta bagaimana akhlak yang wajib 

dimilikinya. Adapun tugas da>’i yakni berdakwah kepada umat manusia dengan 

berasaskan amar ma’ruf nah>i munkar. Seorang da>’i harus memiliki skiil untuk 

                                                 
38M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah;pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, h. 21.  



     32 
 

 

menyampaikan dakwahnya, tentang Allah, alam semesta dan kehidupan, serta apa 

yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi terhadap problema yang 

dihadapi manusia, juga metode-metode yang dihadirkan untuk menjadikan 

pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak menyimpang.  Sedangkan 

modal dan persiapannya dapat kita lihat dari pernyataan dari Hamidi, ia mengatakan 

bahwa mengingat pentingnya pelaksanaan dakwah, seorang da>’i memerlukan 

persiapan dan persenjataan yang kuat, di antaranya: 

1) Memahami secara mendalam ilmu, makna-makna, serta hukum-hukum yang 

terkandung dalam Al-Quran dan al-Sunnah. Bentuk pemahaman ini dapat 

dirinci dalam tiga hal yakni: 

a) Pemahaman terhadap akidah Islam dengan baik dan benar; 

b) Berpegang teguh pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunn h, dan; 

c) Ijma ulama Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama>’ah. 

2) Pemahaman terhadap tujuan hidup dan posisinya diantaranya manusia. 

Pemahaman terhadap ketergantungan hidup untuk akhirat denga tidak 

meninggalkan urusan dunia. Iman yang melahirkan cinta kepada Allah swt., 

takut dengan siksanya, optimis akan rahmatnya, dan mengikuti segala 

petunjuk rasulnya. 

3) Selalu berhubungan dengan Allah dalam rangka tawakkal atau meminta 

pertolongan. Selain itu, juga harus iklas dan jujur, baik dalam perkataan dan 

perbuatan.39 

Dapat disimpulkan bahwa bekal seorang da>’i yakni perlunya mengusai ilmu 

dan memperkuat hubungan personal mereka dengan Allah swt. Dan hubungan 

kepada sesama umat manusia. 

b. Mad’u>  (Objek Dakwah) 

                                                 
39 Hamidi, Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah (Malang: UMM Pres 2010), h. 11-12. 
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Mad’u> yakni manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia 

penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia 

yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, 

dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam sedangkan 

kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan 

kualitas iman, Islam, dan ihsan. Wahidin Saputra menyatakan bahwa sasaran 

dakwah (objek dakwah) meliputi masyarakat dilihat dari berbagai segi: 

1) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologis 

berupa masyarakat terasing pedesaan, kota besar dan kecil serta masyarakat 

di daerah marginal dari kota besar. 

2) Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari sudut struktur 

kelembagaan berupa masyarakat, pemerintahan dan keluarga. 

3) Sasaran yang berupa kelompok dilihat dari segi sosial kultura berupa 

golongan priyayi, abangan, dan santri. Klasifikasi terletak dalam masyarakat 

jawa. 

4)  Sasaran yang berhubungan dengan masyarakat dilihat dari segi tingkat usia, 

berupa golongan anak-anak, remaja dan orang tua. 

5)  Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi 

okupasional (propesi atau pekerjaan) berupa golongan petani, pedagang, 

seniman, buruh, pegawai negeri (administrator). 

6) Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat hidup 

sosial ekonomi berupa golongan oaring kaya, menengah dan miskin. 

7) Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari jenis kelamin 

berupa golongan pria dan wanita. 
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8) Sasaran yang berhubungan dengan golongan dilihat dari segi khusus berupa 

golongan masyarakat tuna susila, tuna wasma, tuna karya, dan narapidana.40 

    Sedangkan Muhammad Abduh membagi mad’u menjadi tiga golongan 

yakni: 

1) Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran, dapat berfikir secara 

kritis, dan cepat dapat menangkap persoalan. 

2)  Golongan awam yakni orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara 

kritis dan mendalam serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian 

yang tinggi. 

3)  Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut mereka senang 

membahs sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja, dan tidak mampu 

membahsnya secara mendalam. 

c. Was}i>lah (Media Dakwah) 

Arifuddin menyatakan bahwa dalam ilmu komunikasi, was}i>lah dapat juga 

diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni: 

1)  Media terucap (the spokon words), merupakan alat yang dapat mengeluarkan 

suara atau bunyi seperti radio, telepon, dan sejenisnya. 

2)  Media tertulis (the printed writing), merupakan media berupa tulisan atau 

cetakan seperti majalah, surat kabar, buku, pamphlet, lukisan, gambar dan 

sejenisnya. 

3)  Media dengar pandang (the audio visual), merupakan media yang berisi 

gambar hidup yang bisa dilihat dan didengar, yaitu film, video, televise, dan 

sejenisnya.41 

                                                 
40 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011), h. 279-280. 

41Arifuddin Tike, Metode Dakwah dalam Masyarakat, (Makassar: Alauddin Universitas 

Press, 2011), h. 64. 
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Sedangkan, pendapat Hamzah Ya’qub yang dikutip oleh Munir dan Wahyu 

Ilahi bahwa sesungguhnya was}i>lah dakwah dapat terbagi lima macam, yakni: lisan, 

tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. 

1)  Lisan ialah was}i>lah  yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan 

suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, 

bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

2)  Tulisan merupakan media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat 

kabar, surat-menyurat (korespondensi), spanduk, dan sebaginya. 

3)  Lukisan merupakn media dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagianya. 

4)  Audiovisual merupakan media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendebgaran, penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film slide, 

OHP, internet, dan sebaginya. 

5)  Akhlak merupakan media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran Islam secara langsung dapat dilihat dan didengarkan 

oleh mad’u>.42 

d. T{ari>qah (Metode Dakwah) 

Metode dakwah merupakan jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk 

menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan 

dakwah, metode sangat penting peranannya karena suatu pesan walaupun baik, 

tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak 

oleh si penerima pesan.  

Wardi Bachtiar juga menyatakan, bahwa dakwah dapat dilakukan dalam 3 

kategori yaitu: 

1)  Dakwah bi al-lisa>n, yaitu penyampaian informasi atau pesan dakwah 

melalui lisan, dapat berupa ceramah, diskusi, khutbah dan sebagainya. 

                                                 
42Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), h. 32. 
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2) Dakwah bi al-kutu>b, dakwah dengan tulisan adalah penyampaian informasi 

atau pesan dakwah melalui tulisan, dapat berupa buku, majalah, surat kabar, 

spanduk, pamphlet, lukisan-lukisan, bulletin dakwah dan lain sebagainya. 

3)  Dakwah bi al-ha>l, dakwah bi al-hal adalah dakwah melalui perbuatan nyata 

seperti perilaku yang sopan sesuai dengan ajaran Islam, memilihara 

lingkungan, mencari nafkah dengan tekun, ulet, sabar, semangat, kerja keras 

serta menolong sesame manusia. Dakwah ini dapat berupa pendirian rumah 

sakit, pendirian panti dan memilihara yatim piatu pendirian lembaga 

pendidikan, pendirian pusat pencarian nafkah seperti pabrik, pusat 

perbelanjaan, kesenian dan lainnya.43 

Sejalan dengan bunyi dari pendapat di atas, metode dakwah dapat 

diklsifikasikan menjadi tiga hal yakni dakwah dengan menggunakan lisan, dakwah 

melalui karya-karya tulis maupun dakwah dengan memberikan contoh kebaikan 

kepada khlayak orang. 

1) Dakwah bi al-kutu>b, dakwah dengan tulisan adalah penyampaian informasi 

atau pesan dakwah melalui tulisan, dapat berupa buku, majalah, surat kabar, 

spanduk, pamphlet, lukisan-lukisan, bulletin dakwah dan lain sebagainya. 

2) Dakwah bi al-ha>l, dakwah bi al-hal adalah dakwah melalui perbuatan nyata 

seperti perilaku yang sopan sesuai dengan ajaran Islam, memilihara 

lingkungan, mencari nafkah dengan tekun, ulet, sabar, semangat, kerja keras 

serta menolong sesame manusia. Dakwah ini dapat berupa pendirian rumah 

sakit, pendirian panti dan memilihara yatim piatu pendirian lembaga 

pendidikan, pendirian pusat pencarian nafkah seperti pabrik, pusat 

perbelanjaan, kesenian dan lainnya.44 

                                                 
43Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 2015), h. 34. 

44Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, h. 35. 
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  Sejalan dengan bunyi dari pendapat di atas, metode dakwah dapat 

diklsifikasikan menjadi tiga hal yakni dakwah dengan menggunakan lisan, dakwah 

melalui karya-karya tulis maupun dakwah dengan memberikan contoh kebaikan 

kepada khlayak orang. 

C. Ruang Lingkup Retorika Dakwah 

1. Retorika Dakwah dan Karakteristiknya 

  Retorika dakwah berkembang seiring perkembangan dakwah Islam. 

Aktivitas dakwah sendiri sudah ada sejak adanya Islam karena memang Islam 

adalah agama dakwah., yaitu agama yang memberikan nasehat untuk membenarkan 

dan mengimani apa yang diperintahkan Allah swt serta membenarkan dan 

melaksanakan perintahnya. Berdasarkan pengertian retorika dan dakwah yang telah 

diulas sebelumnya maka retorika dakwah ada dua, yaitu: 

a. Objek material yaitu manusia yang berbicara itu sendiri. 

b. Objek formal yaitu seni berbicara yang dari individunya. 

  Tujuan retorika Islam adalah untuk mencapai kebenaran dengan tuntunan 

al-Qur’an dan Hadis. Dai atau muballigh hendaknya mempersiapkan diri dengan 

dengan perlengkapan, pengetahuan, dan kepandaian untuk tolak ukur dalam 

berdakwah. Salah satu perlengkapan itu adalah ilmu retorika sebagai media 

publistik lisan yaitu berbicara langsung kepada massa yang dihadapi. Secara garis 

besar retorika dakwah ada tiga:  

a. Monologi dakwah 

Monologi dakwah adalah suatu seni berbicara saat berbicara atau berpidato 

secara monolog. Dimana hanya ada seseorang pembicara. Adapun bentuk-bentuk 

yang tergolong dalam monologika dakwah adalah seperti halnya berpidato, kata 

sambutan, ceramah, makalah, dan memberi kuliah. 
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b. Dialogika dakwah 

Dialogika dakwah adalah suatu ilmu yang berbicara secara dialog atau 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan saling merespon saling merespon. 

Seperti halnya diskusi, seminar, sarasehan, Tanya jawab, dan perundingan. 

Teknik dakwah dalam monologika dan dialogika terbagi menjadi empat 

bagian yaitu sebagai berikut: 

1) Sesuai dengan kemampuan 

2) Disampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut 

3) Tidak saling menjatuhkan 

4) Diutarakan dengan kata-kata yang fasih.45 

Retorika bukan hanya berbicara sehari-hari secara alamiah, akan tetapi 

berbicara yang memiliki tujuan, baik dalam bentuk memberi tahu atau 

menyebarkan informasi maupun mengajak dan juga mempengaruhi ataupun juga 

bertujuan merubah. Oleh karena ia memiliki tujuan-tujuaan tertentu, maka 

berbicara di depan publik atau khalayak dilakukan dengan persiapan dan tata cara 

tertentu, agar tujuan pembicaraan mengena pada sasaran dan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Para ahli kemudian menyusun, merancang dan mempraktekan 

serta mengkajinya yang kemudian melahirkan ilmu yang disebut retorika. 

Retorika menjadi ilmu yang interdisipliner, yaitu sebagai ilmu yang 

digunakan juga oleh ahli ilmu lainnya, sebagaimana terekam dalam sejarah 

perkembangannya. Retorika berkembang dan berbanding lurus dengan kehidupan 

politik, dan ia mendapatkan ruangnya dalam sistem demokrasi ketika semua orang 

memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bicara. Oleh karenanya retorika 

digunakan dan dikembangkan juga oleh ilmu politik yang belakangan menjadi 

bagian dari kajian komunikasi politik. Politik dalam sistem demokrasi di mana 

                                                 
45Abdullah, Retorika dan Dakwah Islam, Jurnal Dakwah, Vol. X No. 1, h. 109. 



     39 
 

 

kemenangan pada suara terbanyak, seseorang yang akan menjadi pemimpin sangat 

ditentukan oleh peraihan suara, maka salah satu untuk meraih suara adalah dengan 

mempengaruhi publik melalui pidato-pidato untuk memikat suara pemilih. 

Banyak cara yang dilakukan dilakukan dalam upaya tersebut dengan 

retorika politik, baik dengan cara-cara yang dilandasi dengan etika maupun di luar 

etika, karena tujuan utamanya adalah kemenangan dan kekuasaan, sehingga segala 

cara dilakukan untuk meraih kemenangan. Oleh karenanya dalam retorika politik, 

bentuk-bentuk retorika seperti propaganda dan agitasi kerap dilakukan. Informasi 

menyesatkan penuh kebencian untuk melemahkan lawan juga biasa dilakukan 

dalam retorika politik. 

Retorika dakwah terdiri dari dua kata, yaitu retorika dan dakwah. Retorika 

sebagaimana definisi di atas adalah sebagai “ilmu bicara”. Sedangkan Dakwah 

adalah segala upaya mengajak, mengundang orang kepada agama / jalan Allah / 

jalan kebaikan. Dengan demikian retorika dakwah adalah segala bentuk ucapan, 

simbol, lambang maupun segala penyampaian pesan, dalam hal ajakan kepada 

agama Allah atau jalan Allah yang disampaikan kepada khalayak, dengan berasas 

pada dalil naqli (Qur’an dan Hadits) dan dalil aqli (pemikiran manusia).46 

Retorika dakwah didasarkan pada prinsip dakwah sebagai ruh agama yang 

berpijak pada kebenaran dan etika (Islam). Substansi pesan yang disampaikan 

kepada umat manusia bukan keinginan dirinya tapi keinginan Tuhannya, karena ia 

menyampaikan kebenaran Tuhan. Dakwah berbeda dengan diayah (propaganda 

atau promosi), bukan sekedar memberitahu atau membuat tertarik orang, akan 

tetapi lebih pada mengajak dan merubah manusia agar berada pada jalan 

keselamatan. 

                                                 
46Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT. Rosada Karya, 2013), h. 122. 
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Retorika dakwah juga bersifat dinamik, oleh karena dakwah sendiri 

mengalami dinamika yang berkembang dari satu masa ke masa berikutnya, dari satu 

tempat ke tempat lainnya. Retorika Al-Qur’an sendiri menurut Syeikh Yusuf Al-

Qardhawi menggambarkan adanya dinamika tesebut. Semisal ada ayat-ayat 

Makkiyah dan ada juga ayat Madaniyah, terdapat ayat yang nasikh dan mansukh. 

Oleh karenanya menurut Yusuf Al-Qardhawi retorika dakwah tidak bersifat statis 

hanya terpaku pada masa lalu. Ia juga harus berbicara tentang masa kini dan depan 

karena dakwah akan selalu hidup dan berkembang pada setiap zamannya.47 

Retorika dakwah yang dilakukan pada msyarakat yang kecil atau masyarakat lokal 

akan berbeda dengan retorika pada masyarakat global. Demikian juga retorika 

dakwah pada masyarakat yang homogen kaum Muslim akan berbeda dengan 

retorika pada masyarakat yang heterogen.48  

Demikian juga suasana atau forum-forum yang digunakan dalam kerangka 

pembinaan interal umat maupun dalam hubungan sosial yang lebih luas harus 

dilakukan dengan cara, sikap dan perkataan yang bijak. Maka karakteristik retorika 

dakwah yang ideal adalah retorika keseimbangan (tawazun) di antara dua hal yang 

harus dipertemukan, tidak boleh hanya mengambil dan menafikan salah salah 

satunya. Semisal akal dan wahyu, agama dan ilmu pengetahuan, jasmani dan 

rohani, ideal dan realitas, material dan spiritual, ibadah dan muamalah, juga antara 

pembinaan aqidah dan menyebarkan kasih sayang atau toleransi. 

Upaya mengajak kebaikan (dakwah) maka tata cara, pesan dan tujuannya 

merujuk pada sumber-sumber ilahiah yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah. Maka retorika dakwah memiliki karakter yang terhubung secara 

vertikal (hubungan dengan Tuhan) dan juga horizontal (hubungan dengan 

                                                 
47Ali Musthafa Ya’kub, Sejarah dan Methode Dakwah Nabi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 

h. 78-79. 

48Ali Musthafa Ya’kub, Sejarah dan Methode Dakwah Nabi, h. 80. 
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manusia). Dalam hubungannya dengan manusia maka diperlukan pendekatan lain 

dalam upaya mendekati dan mempengaruhi manusia, di antaranya melalui 

kemampuan berbicara/pidato/ceramah di hadapan orang banyak.49  

Menurut Muhammad Ash-Ashobbaagh, keahlian pidato atau retorika 

penting digunakan juga dalam dakwah karena posisi orator memiliki posisi penting 

dalam dakwah. Baik sebagai khotib maupun penceramah dalam rangka 

menyampaikan pesan-pesan agama dan mengajak orang pada kebaikan. Meskipun 

retorika bertujuan mempengaruhi orang, namun dalam retorika dakwah hal yang 

harus diingat bahwa posisi dai hanya berkewajiban mengajak dan mempengaruhi 

yang baik. Sedangkan perubahan sikap menjadi lebih baik terlebih dalam 

hubungannya dengan keimanan merupakan otoritas Allah swt. 

2. Prinsip Dasar dalam Retorika Dakwah 

a. Prinsip Kebaikan 

Retorika dakwah memiliki prinsip, sebagaimana prinsip dakwah itu sendiri, 

yaitu menyampaikan atau mengajak manusia pada jalan (agama) Allah, atau jalan 

kebaikan. Dalam proses penyampaian, segala ucapan, ajakan tersebut harus 

bermuara pada kebaikan. Dalam hubungannya dengan penyampaian pesan, retorika 

dakwah bermuara pada kebaikan, ucapan, pesan dan juga tata cara termasuk media 

yang digunakan adalah didasarkan pada prinsip kebaikan. Salah satunya 

digambarkan dengan ucapan yang baik, sebab ucapan yang baik lebih dicintai Allah 

bahkan dari kebaikan lainnya seperti shadaqah yang diberikan dengan menyakiti 

hati si penerima. Dalam firman Allah pada Q.S Al-Baqarah 2/263 :  

ُ غَنٌِِّ حَليِمٞ   ذٗىۗ وَٱللََّّ
َ
ِن صَدَقَةٖ يتَۡبَعُهَآ أ عۡرُوفٞ وَمَغۡفرَِةٌ خَيۡۡٞ م   قَوۡلٞ مَّ

Terjemahnya: 

                                                 
49Munir Amin Samsul, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 11. 
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Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi 

dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya 

lagi Maha Penyantun.50 

Qaulan ma’rufan, dalam ayat di atas artinya perkataan yang baik lebih 

dicintai Allah bandingannya dengan shadaqah yang juga sama-sama perbuatan 

baik, akan tetapi dilakukan dengan cara yang menyakiti perasaan sipenerima maka 

tidak lagi menjadi baik dalam hal caranya. Justru perkataan yang baik akan lebih 

bermakna baik di hadapan manusia dan juga dipandang lebih baik di hadapan Allah. 

Retorika dakwah merupakan anjuran, penjelasan, perkataan-perkataan yang baik 

yang ditujukan untuk memperbaiki perilaku umat manusia, dengan cara-cara yang 

baik. Baik dari aspek pesan yang disampaikan maupun cara menyampaikannya. 

Dengan demikian tidak ada dan tidak boleh dalam menyampaikan dakwah 

mengarahkan kepada keburukan dan menggunakan cara-cara yang mengarah pada 

kebrukan, kerusakan maupun kemudharatan. Semisal mengeluarkan seruan, ajakan 

dengan statemen atau kata-kata penghinaan, sikap perusakan dan penganiayaan 

dengan maksud atau alasan menegakan dakwah.51 

Kebaikan yang dimaksudkan dalam retorika dakwah adalah segala kebaikan 

menurut ajaran Allah swt dan juga kebaikan menurut manusia yang tidak 

bertentangan dengan kebaikan agama, atau dalam bahasa dakwah biasa disebut 

dengan istilah ma’ruf. Yaitu segala kebaikan di mata manusia yang juga sesuai 

dengan kebaikan dalam pandangan Tuhan.52 Menyampaikan kebaikan juga akan 

menimbulkan kebaikan kebaikan yang lain. Maka mengajak pada kebaikan selain 

mendapatkan pahala yang besar, dan ia akan mendapat limpahan pahala 

sebagaimana pahala dari pelaku kebaikan yang menerima dakwahnya. Demikian 

                                                 
50Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 64 

51 Ali Mustafa Ya’qub, Sejarah dan Methode Dakwah Nabi ( Jakarta: Pustaa Firdaus, 

2008), h. 89. 

52 Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern, h. 92. 
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juga orang yang menyebarkan dan mengajak pada kebaikan (Allah) dipandang 

sebagai orang yang paling baik perktaannya di sisi Allah. 

b. Prinsip Kebenaran atau Kejujuran 

Karakter retorika dakwah berikutnya adalah retorika kebenaran dan 

kejujuran, yaitu menyampaikan kebenaran, menurut Allah dan Rasul-Nya. Dalam 

retorika dakwah dilarang melakukan kebohongan atau menyampaikan hal-hal yang 

tidak benar apalagi menyimpang dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Semisal 

menyampaikan dan mengajak pada kebenaran menurut pemikirannya maupun 

manusia lainnya yang menyimpang, maka itu bukan lagi dakwah. Meskipun secara 

fisik, penampilan dan kemasan seolah-olah dakwah. Dasar kebenaran adalah wahyu 

(Al-Qur’an dan Sunnah) serta kebenaran logika yang tidak bertentangan dengan 

kebenaran wahyu. Bukanlah retorika dakwah bila isinya menyampaikan 

kebohongan, kepalsuan meskipun berkedok agama. Oleh karena kebenaran itu 

sudah jelas, demikian juga kebatilan sudah nampak jelas baik berdasarkan dalil 

naqli (wahyu) maupn dalil aqli (pikiran manusia). Tidak boleh menutup nutupi 

kebenaran, dengan ungkapan-ungkapan kebohongan, berkata yang benar adalah ciri 

ketakwaan karena ia takut kepada Allah yang maha mengetahui. Sebagaimana 

ditegaskan dalam firman Allah swt pada Q.S An-Nisa  4/9 : 

 ُ َ وَلۡۡقَُول ْ ٱللََّّ ْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُوا يَِّةٗ ضِعََٰفًا خَافُوا ْ مِنۡ خَلۡفهِِمۡ ذُر  ِينَ لوَۡ ترََكُوا واْ وَلَۡۡخۡشَ ٱلََّّ
 قَوۡلٗٗ سَدِيدًا  

Terjemahnya:   

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 

benar.53 

                                                 
53Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 64. 
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Qaulan sadidan artinya perkataan yang benar, karakteristik retorika dakwah 

adalah retorika kebenaran. Menyampaikan kebenaran dan tidak boleh 

menyembunyikan kebenaran apalagi memalsukan kebenaran untuk tujuan-tujuan 

tertentu. Dengan demikian retorika kebohongan, kepalsuan dan manipulasi 

merupakan hal yang terlarang dilakukan dalam dakwah. Karena inti dakwah adalah 

kebenaran (al-haq), menyampaikan kebenaran merupakan keharusan meskipun 

terasa pahit, Kebenaran tetap diterapkan walau ada celaan dan ada yang tidak suka. 

Inilah prinsip yang diajarkan dalam Islam oleh Rasulullah “Qulil Haq walau Kana 

Murron” yang artinya, sampaikanlah yang hak itu meskipun terasa pahit. 

Kebenaran juga harus disampaikan dengan cara yang benar dan tidak boleh 

berbohong. Bahkan dalam sabda lainnya Rasulullah menegaskan berbohong 

merupakan tanda-tanda dari orang munafik, kebohongan merupakan hal yang amat 

dibenci dalam Islam.54  

c. Prinsip Keikhlasan 

Penyampaian dakwah merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab 

ilahiah, maka sikap ikhlas adalah pondasinya. Oleh karenanya beberapa ulama 

memandang mengajak orang pada kebaikan, memberi nasehat pada jalan 

kebenaran, bukan karena profesi, tetapi lebih karena panggilan ilahi. Retorika 

dakwah memiliki relasi vertikal dengan Tuhan, oleh karena dakwah merupakan 

bagian dari kewajiban agama. Landasan amaliah keagamaan dan lainnya yang 

membedakan sesuatu menjadi amal ibadah atau bukan adalah niatnya, karena niat 

adalah 90 ruhnya amal. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah bersabda: 

“Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya.” (HR. Bukhari  

dan Muslim).55 

                                                 
54Munir Amin Samsul, Ilmu Dakwah, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 62. 

55 Ali Mustafa Ya’qub, Sejarah dan Methode Dakwah Nabi,  h. 95. 
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  Demikian juga dalam pelaksanaan dakwah, yang harus diwujudkan adalah 

sikap keikhlasan dalam setiap ucapan dan sikap ketika berdakwah. Sehingga 

retorika yang tampil juga retorika ketulusan karena didorong oleh rasa tanggung 

jawab baik karena tuntutan secara agama maupun sosial. Dalam istilah ilmu retorika 

yang dikemukakan oleh Aristoteles, salah satu komponen penting yang harus 

dimiliki oleh orator adalah ethos, sesuatu yang melekat padanya yang membuatnya 

dipercaya. Bukan hanya karena memiliki kompetensi keilmuan, akan tetapi juga 

kompetensi moral tanggung jawab atau istilah retorika disebut dengan goodwill, 

yaitu iktikad yang baik dan ketulusan. Sehingga dengan retorika yang 

memancarkan ketulusan mudah menggerakkan karena memiliki ikatan kebatinan 

yang tulus dan kuat. Demikian hal yang harus ditunaikan dalam retorika secara 

umum, apalagi dengan retorika dakwah yang terkoneksi dengan hubungan vertikal, 

maka keikhlasan akan menjadi ruhnya. 

  Pesan utama yang ditanamkan dalam dakwah adalah mengajak manusia 

kepada jalan atau agama Allah, dengan pondasi keyakinan (keimanan) kepada 

Allah terlebih dahulu. Menurut M. Natsir, keimanan hanya dapat ditumbuhkan 

dengan suasana bebas, sunyi dari tekanan dan paksaan, karena fitrah manusia bila 

dipaksaakan akan buta, demikian menurutnya sambil mengutip ungkapan Saidina 

Ali “nnal qalba idza ukrihaa ‘amiya”. Justru ketika manusia dipaksa yang akan lahir 

adalah pemain sandiwara dan kemunafikan.56 

d. Prinsip Kebebasan atau Mengajak tanpa Paksaan 

  Prinsip dalam dakwah adalah kebebasan, bukan paksaan. Sehingga retorika 

yang digunakan adalah retorika ajakan penuh himbauan, bukan tekanan fisik 

maupun psikhologis. Memaksa dalam mengajak orang untuk mengikuti suatu 

keyakinan (agama Islam) di larang dalam Islam karena sudah jelas mana yang hak 

                                                 
56Munir Amin Samsul, Ilmu Dakwah, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 64. 
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dan mana yang bathil, mana yang lurus dan mana yang bengkok, mana yang benar 

mana yang salah. Tugas pendakwah menunjukkan arah pilihan-pilihan itu dengan 

konsekwensinya masing-masing. Maka dalam dakwah Islam tidak dikenal istilah 

pemaksaan, baik dalam bentuk narasi, maupun sikap dan perbuatan. Semua proses 

dakwah dilakukan sejak zaman Nabi dan para sahabat dilakukan dengan cara-cara 

yang humanis (memanusiakan manusia) tanpa paksaan. Sebagaimana juga 

ditegaskan dalam Q.S AL-Baqarah 2/256 : 

ِ فَقَدِ  غُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بٱِللََّّ َٰ ِّۚ فَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلطَّ ِ َ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَ  ِينِِۖ قدَ تَّبَيََّّ  لَٗٓ إكِۡرَاهَ فِِ ٱل 
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ    ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَََٰ لَٗ ٱنفِصَامَ لهََاۗ وَٱللََّّ

Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas 

jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar 

kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah 

berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui.57 
 
 
  

  Sudah jelas bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memasuki agama Islam. 

Retorika dakwah Islam dilakukan dengan mengedepankan dan menghormati hak 

asasi manusia dalam memilih keyakinan (Islam). Dalam sejarahnya dakwah 

dilakukan dengan cara-cara yang memerdekakan manusia termasuk dari 

perbudakan manusia lainnya. Tidak benar pandangan yang menyatakan bahwa 

dakwah disebarkan dengan pedang (perang), sebab konsep dakwah dan jihad adalah 

sesuatu yang berbeda. Meskipun keduanya memilik hubungan sebagai kewajiban 

agama, akan tetapi memiliki wilayah yang berbeda.  

  Dakwah bertujuan mengajak orang kepada agama dan jalan Tuhan dengan 

cara yang baik penuh kedamaian. Sementara jihad dilakukan untuk membela diri 

dan melawan mereka yang memerangi dan mengganggu aktifis dakwah. Maka jihad 

                                                 
57Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 42. 
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dilakukan sebagai langkah pertahanan diri (defensive) dari gangguan musuh-musuh 

Islam. Sementara bagi mereka yang tidak mengganggu perjalanan dakwah 

dibiarkan bebas memeluk agama dan keyakinanya masing-masing, bahkan 

golongan kafir zdimmi wajib dilindungi oleh masyarakat dan pemerintahan Islam. 

Meskipun terdapat jihad yang sifatnya ofensif, semata dilakukaan untuk 

membebaskan masyarakat dan menaklukan wilayahnya dari kedhaliman dan 

kesewenang-wenangan yang jauh dari prinsip-prinsip Islam.58  

 Adapun setelah mereka memeluk Islam baru diajarkan kewajiban-

kewajiban dalam menjalankan agama secara perlahan dan bertahap. Dimulai dari 

yang mudah dilakukan itupun ditujukan bagi orang-orang yang sudah memenuhi 

syarat wajib menjalankannya (mukallaf). Di samping juga diajarkan bagaimana 

tetap istikomah menjalankan ajaran agamanya sambil dikenalkan juga 

konsekwensinya. Dalam pejalanan dakwah Islam retorika dakwah yang dibangun 

adalah retorika persuasif berupa ajakan dan himbauan secara perlahan dengan 

menyentuh rasa (emosi) mad’u. Di samping juga dilakukan secara dialogis sehingga 

terjadi komunikasi timbal balik antara dai dan mad’u agar dapat diketahui 

kemampuan mad’u. 

e. Prinsip Rasionalitas atau Membangkitkan Kesadaran 

  Seruan Islam tidak hanya dilakukan dengan menyentuh rasa, juga 

menyentuh akal pikiran. Demikian juga iman, menurut Isma’il R. Faruqi adalah 

kebenaran yang bukan hanya diperoleh melaui rasa, akan tetapi juga kebenaran 

yang diterima akal pikiran dan bersifat kritis rasional. Orang yang menerima 

kebenaran (al-Haq) adalah mereka yang bisa bernalar, demikian sebaliknya yang 

menolak kebenaran yang sesungguhnya tidak sanggup bernalar. Retorika dakwah 

adalah retorika yang membangun kesadaran manusia untuk berfikir logis 

                                                 
58 Munir Amin Samsul, Ilmu Dakwah, h. 125. 
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menggunkan daya nalarnya sebagai anugerah Tuhan yang menunjukkan kualitas 

tertinggi sebagai makhluk-Nya. Karena akal merupakan kualitas kemanusiaannya 

yang tidak dimiliki oleh makhuk lainnya, dengan potensi akal inilah manusia 

mengembangkan kehidupan di alam dunia.59 

  Islam adalah ajaran yang menghargai dan menjunjung tinggi akal pikiran 

guna memahami wahyu. Mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan kebaikan 

tidak mungkin dilakukan tanpa kesadaran akal pikiran. Demikian juga dalam 

penyampian pesan-pesan dakwah harus membangun dan membuka kesadaran 

mad’unya, termasuk membangun daya kritis dalam ruang dakwah. Dalam dakwah 

harus membangun retorika yang tidak boleh memasung rasionalitas. Aspek ini 

penting sebagaimana juga dalam dunia retorika Arestoteles yang dikenal dengan 

istilah logos sebagai komponen dan prinsip penting dalam retorika.60 

  Upaya berdakwah dengan mengajak orang untuk mengikuti kebenaran tidak 

boleh dilakukan dengan menghilangkan kesadaran akal fikiran manusia, baik 

dilakukan melalui penggunaan zat-zat kimiawi yang menimbulkan gangguan 

kesadaran maupun lainnya. Semisal penggunaan seratuss obat-obatan maupun 

minuman minuman yang membuat penggunanya tidak sadar maupun perbuatan 

cara-cara lain yang menghilangkan kesadaran seperti hipnotis dan lainnya, tidak 

dibenarkan dalam rangka dakwah. Demikian juga cara lain di mana obyek dakwah 

mengikuti tanpa sadar, maupun cara dengan maksud menghilangkan kesadaran agar 

mengikuti pikiran dan ajakan sang penyeru, semisal cuci otak dan sejenisnya, hal 

demikian juga dilarang dalam dakwah. 

  Adapun penggunaan retorika dakwah dengan bahasa dan kata-kata serta 

gaya yang menarik terasa indah dan mengesankan hati serta ingatan mad’u, 

sehingga diterima oleh akal pikiran dan rasa obyek dakwah. Maka cara-cara 

                                                 
59 Ali Mustafa Ya’qub, Sejarah dan Methode Dakwah Nabi,  h. 173. 
60 Munir Amin Samsul, Ilmu Dakwah, h. 127. 
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demikian dibenarkan selama disertai akhlak dan dilakukan tidak berlebihan serta 

tidak bertentangan dengan syariat dan normaa-norma yang berlaku. Akal pikiran 

sebagai komponen utama dalam proses penerimaan dakwah, maka retorika dakwah 

dikembangkan dengan mengedepankan pemberian ruang besar pada kemerdekaan 

berfikir akal manusia, bukan hanya membangkitkan emosional semata. Karena 

dengan pendekatan logis justru akan menguatkan keyakinan dan kebenaran melekat 

lebih lama, di banding hanya menyentuh rasa emosional terlebih yang bersifat 

euporia sesaat yang pada seratus satu akhirnya justru substansi pesannya tidak 

dipahami dan mudah dilupakan. Pendekatan-pendekatan argumentatif yang 

dikembangkan dalam ilmu logika atau mantik penting dilakukan dalam retorika 

dakwah, demikian menurut Jalaluddin Rahmat. 61 

f. Prinsip Kesetaraan atau tidak Merendahkan Orang Lain 

  Islam adalah agama yang egaliter, bukan karena didasarkan pada budaya, 

jenis kelamin dan lainnya. Egalitarianisme Islam didasarkan pada fitrah manusi itu 

sendiri yang hakikatnya memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Semua 

manusia mendapatkan kedudukan yang sama dan dipandang mulia. Tidak ada 

perbedaan satu dengan lainnya, hanya aspek keimanan dan ketakwaan yang 

menjadikan kualitas manusia berbeda di mata Tuhan. Sebagaimana dinyatakan 

dalam Q.S. Al-Hujurat 49/13 : 

ِّْۚ إنَِّ  نثَََٰ وجََعَلۡنََٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِعََارَفُوٓا
ُ
ِن ذَكَرٖ وَأ هَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلقَۡنََٰكُم م  يُّ

َ
َٰٓأ يَ

َ عَليِمٌ خَبيِۡٞ   َٰكُمِّۡۚ إنَِّ ٱللََّّ تۡقَى
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
 أ

 

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

                                                 
61 Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern, h. 166. 
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mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.62 

  Prinsip memuliakan manusia yang menjadikan dakwah Islam tersebar 

dengan mudah di kalangan masyarakat awwam dan juga kaum lemah yang 

sebelumnya hidup pada kelas masyarakat tanpa kehormatan dan penghargaan. 

Islam datang mengangkat harkat dan martabat semua manusia, bahkan salah satu 

indikator ketaatan dalam agama adalah membebaskan budak atau hamba sahaya. 

Semua manusia secara naluriah ingin dihargai dan dimuliakan apapun latar 

belakang dan kedudukannya karena itu adalah fitrah. Islam didasarkan dan 

ditegakkan dengan mememuliakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Maka sikap 

yang mengingkari fitrah manusia dengan sndirinya akan tertolak, seperti sikap 

memaki, menghina dan menyakiti. Sebaliknya, perkataan dan sikap perilaku yang 

dibalut dengan akhlak yang kemudian menarik manusia lain mengikuti ajakan 

dakwah Rasulullah, ia senantiasa memuliakan manusia bahkan kepada orang-orang 

yang memusuhinya sekalipun.63 

  Dakwah yang diajarkan Rasulullah mengembalikan manusia kepada 

karakternya yang baik, pada ucapannya maupun perilakunya. Retorika dakwah 

yang disampaiakan oleh Nabi kepada umatnya berupa ungkapan-ungkapaan dan 

penjelasan yang menyentuh rasa. Sehingga menjadikan manusia yang berhati kasar 

menjadi lembut, orang-orang yang memiliki sifat pemarah berubah menjadi 

peramah, orang yang bermusuhan berubah merekatkan persaudaraan dan 

memuliakan satu dengan yang lainnya. Ungkapan-ungkapan sanjungan, saling 

memuji dan menghormat serta sikap saling memaafkan menjadi salah satu akhlak 

yang selalu ditanamkan Nabi kepada umatnya, sehingga hilanglah rasa permusuhan 

di antara mereka.64 

                                                 
62Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517.  

63Munir Amin Samsul, Ilmu Dakwah, h. 65-68. 

64 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 129. 
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  Memuliakan orang lain artinya, tidak menghinanya tidak menyakiti baik 

fisik maupun perasaannya dan juga tidak merendahkannya melalui perkataan dan 

juga perbuatan. Terlebih lagi dalam rangka mengajak orang lain yang sekalipun 

perilakunya salah atau menyimpang, maka tugas pendakwah adalah meluruskannya 

dan mengembalikan kepada jalan yang benar. Bukan menghina atau 

merendahkannya yang justru akan menjadikan orang lain lari dari dakwah.  Sangat 

ironis kalau saat ini masih menemukan retorika pendakwah yang mengedepankan 

narasi-narasi dakwah yang menyerang kelompok yang berbeda, membangun 

sektarianisme, paham golongan apapun istilahnya.  

  Bahkan ada yang bertindak menghalangi dan menyerang dakwah yang 

dilakukan kelompok lainnya. Seandainya terdapat kekeliruan atau kesalah pahaman 

mestinya dilakukan dengan cara-cara tabayyun yang beradab penuh kekeluargaan 

bukan dengan menghinakan. Sedangkan beda akidah dan beda agama saja 

dihormati dihormati keyakinannya. Mudah mengklaim dan mengkafirkan orang 

lain merupakan akhlak yang sangat buruk jauh dari akhlak Islami. Terlebih dalam 

medan dakwah yang seharusnya mengedepakan dan membangun prinsip 

memuliakan sebagaimana yang diajarkan dalam kitab suci Al-Qur’an dan 

dicontohkan oleh Rasulullah.65 

D. Ruang Lingkup Respon 

1. Pengertian Respon 

  Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau 

tanggapan reaction. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

“Respon adalah tanggapan, reaksi, atau jawaban terhadap suatu gejala atau 

peristiwa yang terjadi. 19 Sedangkan dalam Kamus Lengkap Psikologi disebutkan 

bahwa “Respon adalah sebarang proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh 

                                                 
65 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 134. 
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suatu perangsang atau berarti satu jawaban, khususnya satu jawaban bagi 

pertanyaan tes atau satu kuisioner, atau bisa juga berarti sebarang tingkah laku, baik 

yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupun yang tersembunyi atau tersamar.66 

  Respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap 

orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Komunikasi merupakan jalinan 

proses komunikasi hanya akan berjalan secara efektif dan efisien, apabila unsur- 

unsur didalamnya terdapat keteraturan. Respon akan muncul dari penerimaan pesan 

setelah sebelumnya terjadi serangkaian komunikasi. Dan menurut Ahmad Subandi, 

mengemukakan respons dengan istilah umpan balik feed back yang memiliki 

peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu 

komunikasi.67 

2. Macam-macam Respon 

  Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang 

diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu 

kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap 

pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut Steven M. Chaferespon dalam 

dibedakan menjadi tiga bagian: 

a. Kognitif, yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan 

erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai 

sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami 

oleh khalayak.  

b. Afektif, yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan 

dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.  

                                                 
66 J.P. Chaplin,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 585.  

67 Agus Sujanto, Psikologi Kepribadian (Cet. Ke: 1, Jakarta: Reneka Cipta, 1992), h. 64. 



     53 
 

 

c. Konatif (Psikomotorik), yang dimaksud dengan psikomotorik adalah respon 

yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau 

kebiasaan. 

  Adapun menurut Agus Sujanto, ada bermacam-macam tanggapan yaitu:  

a. Tanggapan menurut indera yang mengamati yaitu :  

1) Tanggapan auditif, yakni tanggapan terhadap apa-apa yang telah 

didengarnya, baik berupa suara, kekuatan dan lain-lain.  

2) Tanggapan visual, tanggapan terhadap sesuatu yang lihat.  

3) Tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya.  

b. Tanggapan menurut terjadinya, yaitu :  

1)   Tanggapan ingatan, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang diingatnya.  

2)   Tanggapan fantasi, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dibayangkan.  

3)   Tanggapan pikiran, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkannya.  

c. Tanggapan menurut lingkungannya yaitu :  

1)   Tanggapan benda, yaitu tanggapan terhadap benda yang menghampirinya 

atau berada didekatnya.68 

 3. Faktor Terbentuknya Respon 

  Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor 

penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat 

menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan 

tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua 

stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka 

akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada 

keadaan individu itu sendiri. 

                                                 
68 Agus Sujanto, Psikologi Kepribadian (Cet. Ke: 1, Jakarta: Reneka Cipta, 1992), h. 78-79. 
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  Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan 

bergantung pada dua faktor yaitu : 

a. Faktor Internal 

  Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur 

yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap 

stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu 

salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda 

intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda 

tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau 

fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf 

dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang 

meliputi keberadaan dan perasaan (feeling), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, 

pikiran, motivasi, dan sebagainya. 

b. Faktor Eksternal 

  Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda 

perangsang atau oang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam 

bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan 

stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.69

                                                 
69 Agus Sujanto, Psikologi Kepribadian (Cet. Ke: 1, Jakarta: Reneka Cipta, 1992), h. 81. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. Jenis Penelitian 

Peneltian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melalui penelitian 

kepustakaan atau library research. Metodologi kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat dipahami. Sedangkan menurut Muri Yusuf, 

penelitian kualitatif merupakan suatu strategi penyelidikan yang menkankan pada 

pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun 

deskriosi tentang suatu fenomena atau suatu masalah yang menarik perhatian dan 

disajikan secara naratif.1 

Sebagai penelitian kualitatif dengan sajian secara naratif, maka data-data 

dan bahan-bahan untuk keperluan penelitian ini diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan (library research). Library research merupakan serangkaian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat 

serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang 

memanfaatkan sumber perpustakaan dan memperoleh data penelitian.2 

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada serangkaian kegiatan 

dengan mengumpulkan berbagai data pustaka, membaca, dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitian. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mempelajari dan menganalisa Retorika dakwah AGH. Sanusi Baco, melalui buku-

                                                 
1Syukur Khalil, Metodologi Penelitian Komunikas (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), h. 

121. 

2Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 

2-3. 
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buku, rekaman, video di youtube maupun karya tulis ilmiah AGH. Sanusi Baco 

yang menyangkut pemikiran-pemikiran beliau yang pernah diterbitkan. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan sama maknanya dengan metodologi, yang memiliki arti sebagai 

sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji. 

Makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunankan untuk 

melakukan penelitian atau pengumpulan data. Dengan demikian, pendekatan atau 

metodologi tidak hanya diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat sesuatu 

permasalahan melainkan juga mencakup pengertian metode-metode atau teknik-

teknik penelitian yang sesuai dengan suatu penelitian yang akna diteliti.3 

 Berdasarkan sifat permasalahan yang akan diteliti, yakni sebagai kajian 

retorika dakwah seorang tokoh dalam upaya mengkaji permasalahan tentang 

dakwah, maka metode pendekatan dakwah, dan pendekatan historis akan menjadi 

penunjang dalam pembahasan. 

a. Pendekatan Dakwah 

Pendekatan dakwah adalah penentuan strategi dan pola dasar dalam 

menentukan langkah-langkah dakwah seperti metode dan teknik yang dilakukan 

sehingga mencapai tujuan dakwah.4 

b. Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi adalah sebuah pendekatan yang memanfaatkan 

teknik-teknik dalam berkomunikasi,5 yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

dari setiap elemen retorika dakwah AGH. Sanusi Baco. Oleh karena itu, penelitan 

                                                 
3Ali Sayuti, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Jakarta: 

Rajawali Press, 2002), h. 74. 

4Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004), h. 139. 

5Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya, Edisi I, Cetak. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 108. 
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ini menafsirkan dan menganilisis retorika atau cara penyampaian dakwah AGH. 

Sanusi Baco dengan pendekatan komunikasi dengan memperlihatkan adanya suatu 

gagasan dari konsep retorika dakwahnya. 

C. Sumber Data 

Menurut Sutopo, sumber data merupakan tempat data diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun melalui 

dokumen-dokumen.6 Berdasarkan penelitian ini, maka sumber data diperoleh dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian kepustakaan yang meneliti tentang 

pemikiran seorang tokoh dapat diperoleh langsung dari sang tokoh jika tokoh masih 

hidup atau data-data dapat juga diperoleh melalui tulisan-tulisan yang pernah ditulis 

oleh si tokoh tersebut.7 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber primer 

dalam bentuk video ceramah di youtube dan rekaman-rekaman ceramah beliau. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari informan 

lain yang dekat dan mengerti dengan tokoh tersebut atau hasil dari tulisan orang 

lain tentang tokoh tersebut.8 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber 

sekunder dari hasil tulisan orang lain yang menyangkut tentang ketokohan AGH. 

Sanusi Baco. 

 

 

                                                 
6H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terpaannya dalam 

Penelitian, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006) h. 56-57. 

7Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1997) h. 

160. 

8Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitia Masyarakat, h. 161. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar 

untuk meperoleh data yang diperlukan.9 Penelitian kepustakaan (library research) 

yang mengkaji tentang penyampaian dakwah seorang tokoh pada umumnya dengan 

menggunakan pengumpulan dokumen, yaitu dengan menelusuri sumber-sumber 

data yang pernah ditulis oleh sang tokoh. Dengan data dokumen, peneliti dapat 

mencatat karya-karya yang dihasilkan oleh sang tokoh termasuk juga hasul karya 

dalam bentuk naskah berupa buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sang 

tokoh. Menurut Koentjoroningrat, untuk mendapatkan data-data dari dokumen atau 

hasil karya yang ditinggalkan harus berpegang pada prinsip sebagai berikut: 

1. Keaslian teks dari segi bahasanya, artinya kalau naskah atau buku yang 

dikarang oleh tokokh tersebut berbahasa inggris maka harus dicari aslinya, 

tidak boleh terjemahan dalam bentuk lain 

2. Keaslian pembuatnya, artinya naskah atau buku itu benar-benar asli tulisan 

atau pemikiran si tokoh. 

3. Keaslian dalam bentuknya, artinya naskah atau buku itu tidak mengalami 

penambahan atau pengurangan pembahasannya.10 

Dengan demikian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui 

pengumpulan dokumen. Maka peneliti memperoleh data-data dari karya tulis AGH. 

Sanusi Baco serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian kualitatif adalah orang yang melukakan 

penelitian sehingga disebut sebagai human instrument, yang berfungsi untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, 

                                                 
9Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

h. 178. 

10Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, h. 161. 
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menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.11 

Dalam penelitian ini, instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah alat 

dokumen. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang 

sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa , atau 

kejadian situasi sosial yang sesuai dan terkait dalam fokus penelitian adalah sumber 

informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat 

berbentuk teks tertulis, artefacts, gamabar, rekaman, video, maupun foto.12 

Sehingga dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis 

meliputi sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita, serta dokumen tak 

tertulis berupa rekaman suara dan video. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis taksonomi, interpretative dan sintesis.13 

1. Teknik analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami domain-domain 

tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penilitian. Peneliti bisa mendalami 

domain-domain yang penting lewat bahan-bahan pustaka untuk memperoleh 

pemahaman lebih mendalam mengalami pemikiran seorang tokoh atau 

perilaku peristiwa.14 Dalam hal ini, konsep dakwah AGH. Sanusi Baco yang 

diwujudkan dalam retorika dakwah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini. 

2. Teknik analisis interpretative, melalui teknik ini retorika dakwah AGH. 

Sanusi Baco diinterpretasikan secara memadai dalam batasan konsep 

                                                 
11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet.XX; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 222. 

12A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 

391. 

13Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), h. 63. 

14Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2014), h. 212. 
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dakwahnya. Hal ini dilakukan untuk menemukan dan memahami core 

retorika dakwah AGH. Sanusi Baco yang dieksplore dalam penyampaian 

dakwahnya. 

3. Teknik analisis sintetis, peneliti melakukan penyimpulan dari data-data yang 

telah diinterpretasikan. 

Penggunaan teknik analisis di atas didasarkan pada kenyataan bahwa data 

yang diolah harus dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan actual. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif perlu menerapkan 

keabsahan data untuk menghindari data yang bias dan tidak valid. Hal ini untuk 

menghindari adanya informasi yang salah dan tidak sesuai dengan konteksnya. 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, 

transferability, dan konfirmability. 

1. Uji kredibilitas 

Keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan 

dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketetapan hasil 

penelitian sesuai dengan fokus penelitian.15 Agar penelitian yang dilakukan 

membawa hasil yang tepat dan benar sesuai dengan konteksnya, maka pengujian 

kredibilatas yang digunakan adalah meningkatkan ketekunan pengamatan. 

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan atau dalam menggunakan 

teknik lain dalam pengumpulan data yang terkumpul.16 Meningkatkan ketekunan 

berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan 

cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diketahui secara 

pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti selalu mawas diri dan menyadari bahwa 

                                                 
15Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 394. 

16Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 394. 



     61 
 

 

subjektivitas peneliti akan mempengaruhi objektivitas penelitian.17 Oleh karena itu, 

dalam meningkatkan ketekunan pengamatan, harus juga dibarengi dengan sikap 

waspafa akan subjektivutas dalam penelitian, serta harus memahami budaya, 

bahasa, dan cara hidup dari seorang tokoh yang diteliti. 

2. Uji Transferabilitas (Transferability) 

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat 

memahami secara jelas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dan 

mengaplikasikannya di tempat lain.18 Apabila pembaca memperoleh gambaran 

hasil penelitian, maka penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas. 

3. Uji Konfirmabilitas (Konfirmability) 

Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memnuhi standar konfirmability.19 Hasil 

penelitian yang didapatkan melalui dokumen dikonfirmasi kembali untuk 

mendapatkan data yang akurat. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

124. 

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

130. 

19Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 398. 
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BAB IV 

RETORIKA DAKWAH AGH. SANUSI BACO 

 

A. Biografi AGH. Sanusi Baco 

Al-Mukarram AG. K.H. Dr. (H.C) Muhammad Sanusi Baco, Lc atau lebih 

dikenal dengan sebutan Anregurutta Sanusi Baco atau Gurutta Sanusi Baco. Lahir 

di Talawe Kabupaten Maros pada tanggal 4 April 1937, Kabupaten Maros memiliki 

latar belakang sosial dan kultur masyarakat yang berbeda, tetapi Kabupaten Maros 

lebih dikenal sebagai kota santri di Sulawesi Selatan karena banyak terdapat 

pesantren-pesantren atau sekolah madrasah. AGH. Sanusi Baco menghabiskan 

sebagian masa kecilnya di Kabupaten Maros. Ia mengaku dirinya bukanlah turunan 

ulama. Ayah dan kakeknya bekerja sebagai petani. Ayahnya bernama Baco Daeng 

Gassing dan Ibunya bernama Ratu Daeng Naba, bedanya dengan petani lain bahwa 

keluarganya termasuk golongan muhibban, yaitu orang-orang yang cinta ilmu dan 

cinta ulama. Karena itu, orangtuanya mengarahkannya ke pendidikan agama. 

Awalnya, agar semua anaknya pintar mengaji.1 

AGH. Sanusi Baco menikahi seorang wanita yang bernama Hj. Aminah dan  

dikaruniai tujuh orang anak yaitu, anak pertamanya H. Irfan Sanusi, Muh Arif 

Sanusi, Tabsyir Sanusi, Hj. Wardah Sanusi, Dr. Nur Taufiq Sanusi, MA, Ahmad 

Azhar Sanusi, dan Fauzan Adhima Sanusi. AGH. Sanusi Baco bukan merupakan 

latar belakang dari keluarga ulama, tetapi tidak menyurutkan semangat dan 

kegigihan belajarnya untuk berjuang dan mengabdi kepada agama dan Negara. 

AGH. Sanusi Baco adalah salah satu ulama yang terkenal di kalangan masyarakat 

                                                 
1AGH. Sanusi Baco, Lc. Sehimpun Kisah dan Hikmah (Makassar: Gora Pustaka Indonesia, 

2018), h. 6. 
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Sulawesi Selatan, karena dakwahnya yang selalu menyejukkan dan tidak bersifat 

provokatif. 

1. Riwayat Pendidikan 

Sebagaimana anak-anak lainnya, usia lima tahun Anregurutta Sanusi Baco 

dan saudara-saudaranya sudah harus belajar mengaji ke guru mengaji di 

kampungnya. Anak-anak mengaji secara tradisional di rumah guru sambil duduk 

bersila, yang dilakukan di sore hari. AGH. Sanusi Baco mengawali pendidikan 

formalnya di Sekolah Rakyat (1945-1948) di desa kelahirannya. Waktu itu zaman 

pendudukan Jepang. Setelah tamat AGH. Sanusi Baco melanjutkan pelajaran ke 

Vervolk School (VS) di Kota Maros, kemudian ia dikirim ke Makassar untuk 

belajar di Darud Da'wah wal Irsyad di Galesong Baru. Setahun di Makassar, ia 

dipanggil pulang karena adiknya, perempuan, sakit yang tidak lama kemudian 

meninggal.2  

Kepergian adiknya itu rupanya berpengaruh pada kondisi kesehatan ibunya 

yang akhirnya meninggal pada tahun yang sama. Waktu itu umur AGH. Sanusi 

Baco baru 13 tahun. AGH. Sanusi Baco terpaksa berhenti sekolah dan ikut 

membantu bapaknya bertani. Pamannya, Haji Ali, berinisiatif mengirimnya ke 

Pesantren Mangkoso tahun 1950. Dukungan bukan hanya dari keluarga, melainkan 

juga dari masyarakat setempat. Maklum, waktu itu barulah ia sendiri yang merintis 

jalan menuntut ilmu agama di daerah lain. Demi cita-citanya AGH. Sanusi Baco 

sendiri harus berusaha memenuhi sebagai kebutuhan sekolahnya. Pada waktu libur 

ia biasa berjualan mangga muda yang dijajakannya keliling kampung.3 Selain itu, 

                                                 
2Firdaus Muhammad dan Suhardi, Setia di Jalan Dakwah; 80 Tahun Dr. AGH. Sanusi 

Baco, Lc. (Cet.I; Makassar: Gora Pustaka Indonesia, 2018), h. 10. 

3Firdaus Muhammad dan Suhardi, Setia di Jalan Dakwah; 80 Tahun Dr. AGH. Sanusi 

Baco, Lc., h. 11. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Darud_Da%27wah_wal_Irsyad
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Anregurutta Sanusi Baco kecil juga memelihara Kuda milik seorang Jepang yang 

kebetulan tinggal di rumah keluarganya di Panjallingan.  

Pemiliharaan kuda tersebut ia memperoleh upah harian. Ketika pindah ke 

Makassar untuk belajar di DDI Galesong Baru Sanusi lagi-lagi tidak tinggal diam. 

Ia membantu neneknya menjualkan bambu yang dibawanya dengan gerobak dari 

Gusung ke Pasar Kalimbu. Ia juga sempat berjualan nenas irisan dan membantu 

pamannya berusaha penyeterikaan pakaian. Semua itu dilakukannya dengan penuh 

kesungguhan dalam suasana ekonomi yang secara umum amat sulit pada zaman 

pemerintahan Jepang. Pola hidup prihatin dan kerja keras semacam itu bagi 

kebanyakan orang adalah sebuah penderitaan. Di Pesantren DDI Mangkoso 

Kabupaten Barru ia belajar selama delapan tahun, menyelesaikan I'dadiyah 1 tahun, 

Tahdliriyah 3 tahun, dan Tsanawiyah 4 tahun.4 

Pelajaran pokok di kelas adalah fiqhi, tarikh, tauhid, tafsir, hadits. Selain 

pelajaran dalam bentuk klasikal di kelas, pelajaran juga diberikan dalam bentuk 

halaqah di masjid. Waktunya pada waktu malam, subuh, dan ashar. Pengajian Ashar 

ini khusus santri, tetapi antara Magrib-Isya dan Subuh terbuka untuk umum. Mulai 

dari raja, para pegawainya sampai kepala kampung ikut mengaji. Kitab-kitab yang 

dipelajari di halaqah adalah Irsyadul Ibad, Fathul Qarib, Minhajut Thalibin, 

Tanwirul Qulub, Tafsir Jalalain, dan Mukhtarul Ahadits. Untuk pengajian ini 

gurunya pilihan, seperti K.H. Amberi Said, K.H. Abd. Rasyid, K.H. Syuaib Magga, 

dan K.H. Hamzah.5  

Sejak siswa di Mangkoso AGH. Sanusi Baco sudah memperlihatkan 

bakatnya dalam bidang Bahasa Arab (Nahwu), Tafsir, dan Hadits. Bagi Sanusi, di 

pesantren itu banyak panutan. Akan tetapi ia mengaku guru yang paling banyak 

                                                 
4Firdaus Muhammad, Suhardi, Setia di Jalan Dakwah; 80 Tahun Dr. AGH. Sanusi Baco, 

Lc., h. 12. 

5AGH. Sanusi Baco, Lc. Sehimpun Kisah dan Hikmah, h. 2. 

https://id.wikipedia.org/wiki/DDI_Mangkoso
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
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memberi warna pada dirinya adalah K.H. Syuaib Magga, K.H. Hamzah dan K.H. 

Amberi Said, pimpinan pondok, sendiri. Seingatnya, selama 8 tahun ia di sana 

K.H.Syuaib Magga tidak pernah absen memberi pengajian meski yang hadir hanya 

tiga orang. Kedisiplinan pimpinan pondok sendiri, K.H. Amberi Said, sangat 

berpengaruh bagi santri. Tokoh inilah yang paling diidolakannya. Kedisiplinan 

beliau adalah salah satu sifat yang paling dikagumi. Kiai Amberi juga Imam di desa 

itu. Akan tetapi, jabatan sosial itu tidak sedikitpun mengurangi kedisiplinannya di 

dalam mengajar. Selepas dari pesantren Sanusi melanjutkan kuliah di UMI, dan 

kemudian mendapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir, atas nama Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). 

Impian AGH. Sanusi Baco untuk menimba ilmu terus berlanjut, setelah 

berhasil menyelesaikan kuliah datang surat pemberitahuan dari Departemen Agama 

Republik Indonesia melalui KH. Saifuddin Zuhri selaku Menteri Agama . AGH. 

Sanusi Baco begitu bahagia setelah tahu dirinya akan meneruskan kuliah di 

Universutas Al-Azhar Kairo Mesir. 

Beliau berangkat dari Makassar menumpang kapal laut ke Jakarta. Didikan 

untuk hidup mandiri yang ditanamkan sejak kecil, membuatnya tidak ragu untuk 

berangkat sendiri. Penganan seadanya sebagai bekal dalam perjalanan, tak 

menyurutkan semangatnya untuk berpetualang lebih jauh. AGH. Sanusi Baco 

memanggul sendiri koper kayunya berisi pakaian dan beberapa lembar sarung 

bugis. Selama perjalanannya ke Jakarta, kepandaiannya bergaul dan keluwesannya 

dalam berinteraksi menarik simpati sepasang penumbang paruh baya yang juga ikut 

berlayar bersama dalam kapal tersebut. Sesampai di Jakarta, AGH. Sanusi Baco 

yang masih kebingungan mencari tempat tinggal, kemudian ditawari untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Al-Azhar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pergerakan_Mahasiswa_Islam_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pergerakan_Mahasiswa_Islam_Indonesia&action=edit&redlink=1
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menumpang di rumah pasangan paruh baya tersebut dan tinggal kurang lebih tiga 

bulan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mesir.6 

Satu hal yang membuat bahagia AGH. Sanusi Baco karena berangkat 

bersama KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH. Mustafa Bisri (Gus Mus) 

yang merupakan sahabat lamanya. Dalam pelayaran dari Tanjung Priok menuju 

Mesir, kapal barang yang mereka tumpangi bersama rombongan, bersandar di 

Sana’a Yaman. Sepanjang perjalanan, AGH. Sanusi Baco banyak berinteraksi 

dengan Gus Dur, termasuk mengenal Nahdlatul Ulama dari cucu pendiri NU itu 

yaitu KH. Hasyim Asy’ari. Kedekatan mereka berdua kelak menjadikan AGH. 

Sanusi Baco menjadi salah satu tulang punggung di organisasi keagamaan tersebut, 

tempat para ulama menghimpun diri. Dalam kapal tersebut, Gus Dur pulalah yang 

menjadi ice breaker, penyejuk diantara mereka agara tidak dilanda kebosanan. Gus 

Dur selalu memiliki segudang cerita lucu. 

Setibanya di Mesir, AGH. Sanusi Baco dan kawan-kawan mendapat kabar 

buruk, rupanya Syekh Prof. Dr. Muh. Syaltut yang menjabat Rektor Al-Azhar saat 

itu wafat. Praktis mereka tidak pernah bertemu dengan ulama yang mendunia itu. 

Beruntung penggantinya bernama Prof. Dr. Al-Hayy, seorang ahli mantiq dan 

sangat piawai berdebat. Beliau selalu punya kemampuan untuk menyanggah teori 

Marxisme dengan argument yang cukup logis. Selama di Mesir, AGH. Sanusi Baco 

mengambil Fakultas Syariah. Selain aktif kuliah, beliau tetap menjadi aktivis 

kemahasiswaan bersama Gus Dur dan Gus Mus. Namun sistem belajar-mengajar di 

Mesir tidak sesuai dengan keinginan Gus Dur, sehingga Gus Dur memilih pindah 

kuliah dari Al-Azhar Mesir ke Baghdad Irak.7 

                                                 
6 Firdaus Muhammad, Suhardi, Setia di Jalan Dakwah; 80 Tahun Dr. AGH. Sanusi Baco, 

Lc., h. 14. 

7Firdaus Muhammad, Suhardi, Setia di Jalan Dakwah; 80 Tahun Dr. AGH. Sanusi Baco, 

Lc., h. 15. 
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Selain dikenal sebagai aktivis, AGH. Sanusi Baco juga cukup gemilang 

dalam perkuliahan, studinya diselesaikan tepat waktu dan meraih gelar “Lc” tepat 

empat tahun. Sebagai pemuda Islam, semangat jihadnya membara sehingga ketika 

terjadi gejolak perang antara Palestina dan Israel pada tahun 1967, AGH. Sanusi 

Baco ingin mendaftar bersama pemuda Islam lainnya menghadapai Zionis. Namun 

sulitnya mengurus surat-surat kewarganegaraan karena alasan keamanan, maka 

beliau batal berangkat.8 

Sementara itu, untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 juga cukup sulit 

karena suasana Mesir kala itu kurang kondusif. Jadi tidak ada pilihan lain bagi 

AGH. Sanusi Baco kembali ke tanah air untuk mengabdi. Sebagaiamana beasiswa 

yang diterimanya, mewajibkan kembali ke tanah air dan mengajar di IAIN 

Alauddin atas penunjukan dari Departemen Agama Republik Indonesia. Tahun 

yang sama juga, AGH. Sanusi Baco kembali ke Makassar dan mengajar di beberapa 

Universitas seperti Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Al-Ghazali 

Makassar yang sekarang bernama Universitas Islam Makassar (UIM), dan IAIN 

Alauddin yang sekarang bernama UIN Alauddin Makassar. Berikut riwayat 

pendidikan AGH. Sanusi Baco, yaitu:  

a. Sekolah Rakyat di Talawe, Maros (1945-1948) 

b. Vervolk School, Maros (1948-1949) 

c. Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Galesong Baru, Makassar 

(1949-1950) 

d. Madrasah I'dadiyah di Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) 

Mangkoso, Barru (1950-1951) 

e. Madrasah Tahdliriyah di Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) 

Mangkoso, Barru (1951-1954) 

                                                 
8 Waspada, Anregurutta Sanusi Baco; Dinamika Dakwah dalam Apresiasi Lintas Tokoh (Cet. 

I; Makassar: Pustaka al-Zikra, 2018), h. 4. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bontoa,_Bontoa,_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Turikale_(kota)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Darud_Da%27wah_wal_Irsyad_Mangkoso
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Darud_Da%27wah_wal_Irsyad_Mangkoso
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru
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f. Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) 

Mangkoso, Barru (1954-1958) 

g. S1 Gelar Sarjana Muda (B.A.) di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan (1958-1960) 

h. S1 Universitas Al-Azhar, Mesir (1963-1967)9 

2. Jabatan dan Karir 

AGH. Sanusi Baco pulang ke Makassar pada tahun 1967 dan ketika itu 

beliau langsung di amanahkan untuk mengabdi di IAIN Alauddin Makassar sebagai 

tenaga pendidik dan aktif sebaghai dosen muda kala itu. Perjalanan karir AGH. 

Sanusi Baco sebagai dosen di IAIN Alauddin Makassar semakin meningkat, bukan 

hanya dikenal sebagai dosen tetapi AGH. Sanusi Baco adalah salah satu muballigh 

yang banyak digemari oleh orang-orang ketika menyampaikan dakwahnya. Pada 

saat itu beliau selalu diminya untuk mengisi acara-acara untuk berceramah, mulai 

dari ceramah takziah kematian, khutbah Jum’at dan ceramah-ceramah keagamaan 

lainnya. Dengan kepopulerannya, AGH. Sanusi Baco mendapat tawaran dari Hadji 

Kalla yang dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Makassar dan salah satu 

pelopor pendiri Masjid Raya Makassar untuk tinggal dan menjadi pengurus di 

Masjid Raya Makassar. 

AGH. Sanusi Baco dalam kesehariannya aktif di Masjid Raya dan sebagai 

dosen di IAIN Alauddin. Beberapa tugas tambahan dipercayakan kepada beliau 

diantaranya, diamanahkan menjabat sebagai dekan Fakultas Adab dan wakil dekan 

Fakulltas Syariah. Selanjutnya megemban amanah sebagai ketua jurusan Tafsir 

Hadis pada Fakultas Syariah sebelum jurusan itu beralih ke Fakultas Ushuluddin. 

Kemudian ketua Jurusan Perbandingan Mazhab. Sehari-hari AGH. Sanusi Baco 

                                                 
9Ma'ruf, Irfan (24 Agustus 2020). "Anregurutta H. Sanusi Baco Dapat Penghargaan Ikon 

Prestasi Pancasila, Wagub Sulsel: Beliau Panutan Kita Semua". beritasulsel.com. Diakses tanggal 

16 Mei 2022. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Muslim_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Al-Azhar
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
http://beritasulsel.com/baca/anregurutta-h-sanusi-baco-dapat-penghargaan-ikon-prestasi-pancasila-wagub-sulsel-beliau-panutan-kita-semua
http://beritasulsel.com/baca/anregurutta-h-sanusi-baco-dapat-penghargaan-ikon-prestasi-pancasila-wagub-sulsel-beliau-panutan-kita-semua
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aktif di Masjid Raya, kadang menjadi imam salat, berkhotbah dan kegiatan 

keagamaan lainnya. Aktifitasnya berjalan normal antara mengurus masjid hingga 

aktif di kampus dan aktif berceramah. Suatu ketika seorang jamaah yang bekerja di 

kantor gubernuran, melihat beliau keliling ceramah, mengajar, dan mengurus 

masjid tanpa kendaraan, kemudian dermawan tersebut membelikan motor vespa 

yang baru untuk diguynakan dalam aktifitas sehari-harinya. 

Seiring berjalannya waktu, AGH. Sanusi Baco mendapatkan tawaran dari 

pengurus Masjid Lailatul Qadri di jalan Pongtiku untuk tinggal dan dibungunkan 

sebuah rumah di samping masjid tersebut. Setelah rumah tersebut diangap layak 

huni, diutuslah pengurus masjid untuk meminta kesediaan AGH. Sanusi Baco untuk 

pindah di samping Masjid Lailatul Qadri. Akhirnya pada tahun 1976, AGH. Sanusi 

Baco pindah bersama keluarganya dengan menempati sebuah rumah dengan ukuran 

6 x 10 meter. Meskipun aktif di Masjid Lailatul Qadri memberi pengajian, AGH. 

Sanusi Baco juga tetap aktif di Masjid Raya. Dua rutinitas ini beliau kerjakan 

dengan baik disamping permintaan untuk berceramah di masjid yang lain. 

Selain itu, AGH. Sanusi Baco aktif dan mengabdikan dirinya di Nahdlatul 

Ulama berawal sejak dirinya menjadi mahasiswa. AGH. Sanusi Baco juga turut 

menjadi inisiator lahirnya PMII di kota Makassar dan Sulsel pada umumnya. Di 

Nahdlatul Ulama Sulsel, kepemimpinan AGH. Sanusi Baco secara berjenjang dari 

posisi Rais Syuriah hingga Mustasyar PBNU Pusat. Beliau turut merintis pendirian 

dan pembangunan Universitas Al-Ghazali bersama sejumlah tokoh, sehingga 

berhasil dibagun atas inisiasi AGH. Sanusi Baco dengan bantuan Hadji Kalla, H. 

Saide serta pemerintah Arab Saudi. AGH. Sanusi Baco juga memprakarsai 

berdirinya kantor Nahdlatul Ulama Sulsel yang berdiri tepat samping bangunan 

Universitas Al-Ghazali. 
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AGH. Sanusi Baco memiliki karir yang melejit dan pernah menjadi ketua 

umum di berbagai instansi dan organisasi masyarakat, berikut karir beliau: 

a. Ketua Umum MUI Sulsel 2004-2001 

b. Ketua Umum Yayasan Masjid Raya Makassar 

c. Rais Syuriah PWNU Sulsel 

d. Pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros 

e. Yayasan Al-Ghazali UIM Makassar 

f. Direktur Pesantren IMMIM Putra Makassar 

g. Direktur Pesantren Pondok Madinah Makassar 

h. Dosen UMI Makassar 

i. Mustasyar PBNU Pusat 

j. Dosen STAI Al-Ghazali Bulukumba 

k. Dosen STAI Al-Ghazali Bone 

l. Dosen STAI Al-Ghazali Barru 

m. Dosen UIN Alauddin Makassar selama 30 tahun sejak 1967 

n. Wakil dekan I Fakultas Adab UIN Alauddin Makassar 

o. Wakil dekan I Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar 

p. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar 

q. Pengurus PB. DDI 

r. Memprakarsai Pendirian Pendidikan Kader Ulama.10 

3. Penghargaan Dalam Bidang Keagamaan 

AGH. Sanusi Baco adalah sosok pemimpin dan ulama kharismatik. Diterima 

oleh semua ulama dan pemimpin ormas Islam, bahkan juga sangat dihormati oleh 

pemimpin agama lain dan para umara’. Sehingga tidak heran jika beliau 

                                                 
10Waspada, Anregurutta Sanusi Baco; Dinamika Dakwah dalam Apresiasi Lintas Tokoh, 

h. 96. 
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mendapatkan berbagai macam penghargaan, itu tidak terlepas dari kontribusi beliau 

dalam bidang pendidikan. Seperti penghargaan gelar Doktor Honoris Causa (Dr. 

H.C) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada 20 Desember 2012. 

Perjalanan AGH. Sanusi Baco yang sedemikian panjang dapat dikatakan 

bahwa beliau seorang ulama, tokoh intelektual, tokoh gerakan, serta tokoh 

perdamaian dalam kehidupan kemasyarakatan terkhususnya di Sulawesi Selatan. 

Pada acara perayaan HUT Bhayangkara ke-73, beliau mendapatkan piagam 

penghargaan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai tokoh yang 

senantiasa menjadi perekat di tengah-tengah masyarakat. Penghargaan lainnya yang 

diterima AGH. Sanusi Baco yaitu penghargan Icon Pancasila tahun 2020 dalam 

kategori tokoh dan komunitas penggerak lintas iman dari Badan Pembinaan 

Ideologi Pancasila (BPIP) pada tanggal 23 Agustus 2020.11 

Penghargaan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh AGH. Sanusi Baco 

di tengah-tengah ulama serta pemimpin ormas Islam dan pemerintahan. Ketokohan 

AGH. Sanusi Baco sebagai pemimpin dan ulama kharismatik adalah pada sinergitas 

antara kemampuan intelektual yang dimilikinya dengan integritas pribadinya yang 

sangat kuat , sikap tasamuh dan prinsip moderas (wasathiyah), di tengah keragaman 

paham keagamaan disertai kepiawaiannya dalam polam komunikasi yang 

menyenangkan setiap orang yang pernah berinteraksi dengan beliau. 

4. Eksistensi AGH. Sanusi Baco Sebagai Da’i 

Eksistensi yang bernama manusia sangat kompleks karena mencakup 

dimensi spiritual, emosional, intelektual, moral, sekaligus fisikal. Hal ini tergabung 

dalam satu totalitas manusia, baik dalam pengalaman personalnya maupun 

pengalaman sosialnya.12 Eksistensi seseorang terkadang didasari pada motif-motif 

                                                 
11Waspada, Anregurutta Sanusi Baco; Dinamika Dakwah dalam Apresiasi Lintas Tokoh, 

h. 123. 
12Zaprulkhan, Filsafat Umum: Sebuah Pendekatan Tematik (Depok: Rajawali Press, 2019), 

h. 133-134. 
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setiap aktivitasnya, nilai, tujuan, dan makna hidupnya, serta segala sesuatu yang 

berhubungan dengan eksistensinya sepanjang nafas kehidupannya. Eksistensi 

AGH. Sanusi Baco dalam ruang lingkup sosial masyarakat, baik dalam ruang 

keagamaan, instansi, atau ormas Islam.13 

Keberadaan AGH. Sanusi Baco di tengah-tengah masyarakat tumbuh dan 

berkembang menjadi seorang yang berilmu, menjadi seorang dai dan ulama 

sebagaimana yang dikenal masyarakat sekarang, karena sejak muda beliau melalui 

proses pendidikan dan pemondokan di pesantren, sebelum pergi merantau menuntut 

ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di pusat pendidikan ilmu keislaman 

tertua di dunia itu, beliau belajar memperdalam ilmu keagamaan Islamnya. Sejak 

kembali ke Indonesia, beliau melakukan pengkhidmatan dalam pembinaan umat 

secara terus menerus, sampai sekarang.14 

AGH. Sanusi Baco adalah orang yang ikhlas, ramah, dan wara’. Setiap orang 

yang bertemu dengannya, pembicaraannya selalu berkaitan dengan dakwah 

sehingga selalu ada hikmah yang bisa dipetik saat berjumpa dengan beliau. AGH. 

Sanusi Baco pandai bergaul, sehingga orang suka kepadanya. Dakwahnya selalu 

berisi tentang akhlaqul karimah, materi ceramahnya tidak pernah berisi tentang 

kekerasan atau menyudutkan kelompok-kelompok lain.  

Ada beberapa faktor yang mendasari sehingga AGH. Sanusi Baco dapat 

diterima semua elemen masyarakat seperti yang telah diuraikan penulis di atas.  

Beliau adalah sosok yang satu kata dengan perbuatannya, nilai-nilai ajaran Islam 

yang beliau sampaikan kepada masyarakat, dia terapkan dalam aktivutas 

                                                 
13Lois Leahy, Human Being: A PhilosophicalApproach, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 

11. 

14Firdaus Muhammad dan Suhardi, Setia di Jalan Dakwah; 80 Tahun Dr. AGH. Sanusi 

Baco, Lc., h. 46. 
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kesehariannya sejak usia muda. Beliau mampu menunjukkan keteladanan sebagai 

sosok yang layak menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. 

B.  Konsep Dakwah AGH. Sanusi Baco  

Kunci sukses aktivitas dakwah AGH. Sanusi baco bermuara pada satu titik 

yaitu satu kata dengan perbuatan yang harus menjadi ciri khas tokoh yang 

mendapatkan mandate umat sebagai ulama. AGH. Sanusi Baco irit dalam berbicara. 

Namun setiap kata dan kalimat yang beliau ucapkan mampu mencerahkan potensi 

spiritual, emosional, serta pecerdasan potensi intelektual umat. Secara garis besar, 

konsep dakwah AGH. Sanusi Baco meliputi dua metode penerapan yaitu bi al-lisan 

(perkataan) dan bi al-hal (perbuatan). Sebagaiamana sesuai dengan konsep dakwah 

yang dilakukan oleh Rasulullah saw, semuanya tidak terlepas dari itu semua 

sehingga apa yang didakwahkan AGH. Sanusi Baco dapat mudah diterima oleh 

mad’u. 

1. Dakwah Bi-al-Lisan sebagai upaya membimbing umat 

Menurut M. Iskandar, dakwah bi al-lisan meruapakan betntuk tertua dari 

metode dakwah, tetapi tetap aktual dan lebih umum dipergunakan. Misalnya, proses 

mengajar, ceramah atau pidato, diskusi, seminar, dan khutbah. Namun, bentuk 

dakwah lisan seorang dai harus membekali dirinya dengan kecakapan berbicara.15 

Dalam hal ini, dakwah bi al-lisan AGH. Sanusi Baco mencakup pada teori retorika 

dakwah Monologika dan Dialogika. Dakwah bi al-lisan tentu banyak dilakukan 

oleh AGH. Sanusi Baco, diantaranya: 

a. Mengajar 

1) Sistem klasikal (pesantren dan kampus) 

Sistem klasikal merupakan pembaharuan dari sistem sebelumnya (halaqah). 

Sistem klasikal ini menggunakan madrasah dengan penjenjangan kelas di 

                                                 
15M. Iskandar, Ilmu Dakwah (Cet. Ke-1; Palopo: LPK STAIN, 2008), h. 76. 
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dalamnya. Kelompok kelas belajar merupakan sekelompok pelajar, santri atau 

mahasiswa mengikuti pendidikan yang proses belajar mengajarnya berlangsung 

dalam suatu ruangan dan waktu yang sama, mengikuti mata pelajaran yang sama, 

dan santri yang kurang lebih sebaya. Sistem klasikal ini memungkinkan peserta 

didik untuk pindah atau naik kelas dan dapat melanjutkan pendidikannya pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.16 

Sistem ini pula yang menjadi bukti AGH. Sanusi Baco dalam melakukan 

aktivitas dakwah, baik melalui pesantren maupun kampus. Pada tahun 2002 AGH. 

Sanusi Baco mendirikan sebuah Pesantren yaitu Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

di Kabupaten Maros dan menjadi salah satu pengajar yang pertama bagi santri-

santri pada saat itu. Selain itu pada 1976 AGH. Sanusi Baco menjadi dosen di IAIN 

Alauddin dan menjadi dekan di Fakultas Syariah. 

Menurut Prof. Hj. Siti Aisyah H. Kara, MA., P.hD. bahwa Anregurutta Haji 

Muhammad Sanusi Baco adalah mata hatinya perempuan, beliau merupakan sosok 

ulama dan cendekiawan yang memiliki karakteristik yang unik dan sangat perhatian 

pada kaum perempuan. Beliau sangat kharismatik dan begitu menyejukkan, saya 

merefleksikan guratan pena ini dalam kapasitas sebagai mahasiswa beliau pada 

Fakultas Syarian IAIN Alauddin dan aktivis perempuan. Saat menjadi mahasiswa, 

kami sangat merindukan beliau untuk selalu mengajar di kelas kami dan amat 

sangat merugi jika beliau berhalangan hadir mengisi perkuliahan. Senyumnya yang 

sangat khas, salah satu mata kuliah yang diampu adalah Tafsir Ahkam yang diantara 

topiknya adalah tentang tafsir ayat-ayat munakahat. Beliau menempatkan laki-laki 

dan perempuan dalam relasi suami-istri posisinya setara, dan mengatakan bahwa 

suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam konteks tertentu. Ada 

                                                 
16Bahaming Rama, Jejak Pembaharuan Pesantren: Kajian Pesantren As’adiyah Sengkang 

(Cet. Ke-1; Jakarta: Parotama Wirajemilang, 2003), h. 163-164. 
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keseimbangan yang harus dilakukan dalam melaksanakan kewajiban dan menuntut 

hak.17 

Pencerahan melalui dakwah bil lisan dilakukan AGH. Sanusi Baco dengan 

menuntun kesadaran spiritual umat ke arah kebajikan dengan cara yang bijak. 

Kesadaran spiritual membangkitkan gairah berbuat, berperilaku, dan bersikap lebih 

baik sesuai nilai-nilai Islam. Nilai itu beliau tanamkan dengan bahasa yang 

sederhana, sehingga mudah dipahami setiap orang yang mendengarkan atau 

menjadi partner komuinkasinya. Kemampuan AGH. Sanusi Baco membuat kata 

dan perbuatan tidak berjarak, membentuk pribadi beliau menjadi sosok yang 

paripurna untuk dijadikan teladan terbaik. Dalam perspektif dakwah bil hal, sikap, 

sifat, dan kepribadian beliau adalah sosok yang diproklamirkan Rasulullah saw 

sebagai pewaris nabi. 

2) Sistem Halaqah 

Kata halaqah berasal dari bahasa arab yang berarti kalung, lingkaran, atau 

kumpulan orang duduk berbentuk lingkaran.18 Sistem dakwah dengan model 

halaqah merupakan sistem dakwah yang dilaksanakan dengan cara seorang kiyai 

duduk menyampaikan ilmu dan santri-santri duduk mengelilinginya dalam bentuk 

lingkaran. Metode dakwah dengan model halaqah pada dasarnya dapat 

dilaksanakan di mana saja, baik di rumah seorang kiyai maupun di masjid 

pesantren. Namun demikian dalam sejarah dakwah Islam, halaqah merupakan 

sistem dakwah Islam yang tempat utamanya adalah masjid dan telah ada sejak masa 

Rasulullah saw, sampai sekarang. 

Sistem ini juga sering dilaksanakan oleh AGH. Sanusi Baco yang waktu 

pelaksanaannya setelah shalat maghrib di masjid Rabiyatul Adewiyah Pondok 

                                                 
17 Waspada, Anregurutta Sanusi Baco, Dinamika Dakwah, h. 161-162. 

18 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Cet. Ke-14; 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 290. 
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Pesantren Nahdlatul Ulum, serta di berbagai masjid-masjid, salah satunya di Masjid 

Raya Makassar yang rutin dilaksanakan oleh AGH. Sanusi Baco setelah 

pelaksanaan shalat maghrib. 

3) Ceramah 

AGH. Sanusi Baco dalam menyampaikan materi dakwahnya sederhana dan 

bahasanya ringan sehingga jamaah mudah memahaminya. Materi yang AGH. 

Sanusi Baco sampaikan di setiap ceramahnya bukan yang didapat dari bangku 

kuliah, akan tetapi bersumber dari petuah-petuah dari para ulama.hal yang menarik 

dari beliau pada saat menyampaikan dakwah adalah menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat, baik anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, maupun orang yang 

sudah tua. AGH. Sanusi Baco brerdakwah sesuai dengan kemampuan jamaah, 

pandai melihat situasi dan kondisi, serta diselingi dengan humor yang ringan. 

AGH. Sanusi Baco adalah orang yang berpaham ahlussunnah wal jamaah, 

dakwah yang disampaikan beliau selalu terkait dengan al-Qur’an dan hadis. 

Sekarang banyak kelompok yang mengaku ahlussannah wal jamaah tetapi masih 

sering muncul sifat benci dalam hatinya kepada kelompok muslim lainnya. Beda 

halnya dengan AGH. Sanusi Baco yang merangkul semua kelompok. Hal yang 

menarik dari beliau itu adalah orang yang humoris, dilihat dari riwayat 

persahabatanmya dengan Gusdur yang merupakan seorang ulama dan tokoh di 

Indonesia yang sangat kental dengan candaan dan humornya. Beliau berpesan, 

humor itu penting dalam berdakwah tapi jangan hanya membuat humor yang tidak 

bermakna atau tidak mengandung nasihat, AGH. Sanusi Baco mengatakan bahwa 

Rasulullah saja juru dakwah yang humoris, Rasulullah sering bercanda kepada 

istrinya dan para sahabatnya. AGH. Sanusi Baco di dalam berceramah selalu 

menyampaikan materi yang ringan dan mudah dipahami. Kata beliau, berdakwalah 

kepada jamaah sesuai dengan kebutuhan mereka, itu adalah dakwah yanhg efektif. 
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Jangan ceramah di depan orang miskin kemudian mengangkat hadis qadal faqru al 

yakuna kufra (sesungguhnya kemiskinan itu mendekati kekafiran. 

AGH. Sanusi Baco terbukti sukses menumbuhkembangkan dakwah bil lisan 

yang menjadi ciri khasnya dalam perjalanan dakwahnya selama ini. Sosok beliau 

sebagai pribadi teladan dan peneliti bisa mengatakan bahwa sampai saat ini belum 

ada yang mampu pribadi seperti beliau dalam menyampaikan dakwahnya belalui 

bil lisan. Tetapi perlu diketahui bahwa AGH. Sanusi Baco pernah secara jujur 

mengatakan bahwa beliau tidak pernah melakukan dakwah bil qalam, jika diartikan 

makna tunggal, menuliskan sendiri pandangan dan pikiran-pikirannya kepada umat. 

Kata beliau dalam bahasa bugis ”de’tu wullei iyya marroki” artinya saya itu tidak 

bisa menulis, ujar beliau. Ketika diminta untuk memberikan kata pengantar buku 

Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Dakwah dan Pendidikan yang diterbitkan oleh 

Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sulsel pada tahun 2007.19 

Tidak bisa menulis secara langsung, bukan berarti AGH. Sanusi Baco tidak 

berperan penting dalam khazanah dakwah bil walam. Sebab, hampir semua agenda 

atau pertemuan veramah beliau dengan berbagai tokoh diliput maksimal oleh 

berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Melalui berbagai 

liputan itu, materi ceramah atau pandangan yang AGH. Sanusi Baco sampaikan 

selalu menjadi kutipanprimer di media. Dalam hal ini, beliau adalah sumber utama 

dan terdepan. Para awak media dengan cerdas memilah dan memilih kutipan 

pernyataan beliau yang sesuai dengan sudut pandang berita yang dimuat. 

Pernyataan-pernyataan beliau dalam kutipan media, tidak hanya menambah nilai 

informasi dari media bersangkutan, tapi juga memberikan pencerahan kepada 

masyarakat pembaca yang lebih luas. 

                                                 
19 Waspada, Anregurutta Sanusi Baco, Dinamika Dakwah, h. 165. 
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Keriga konsep dakwah bi al-lisan AGH. Sanusi Baco yang diterapakan 

yaitu mengajar, halaqah dan ceramah adalah cotoh dialogika dakwah dan 

monologika dakwah AGH. Sanusi Baco. Dimana ketika AGH. Sanusi Baco 

mengajar di perguruan tinggi atau di pesantren maka melakukan dialog antara orang 

yang mendengarkan pengajarannya sehingga terjadi interaksi antara komunikator 

dan komunikan. Begitu pula ketika AGH. Sanusi Baco berkhutbah, maka pada saat 

itu beliau melakukan monologika dakwah. Dengan menjadi pembicara tunggal 

dalam memberikan pesan-pesan dakwah bagi pendengarnya tanpa adanya feedback 

secara langsung.  

2. Dakwah Bi al-Hal Sebagai Upaya Menumbuhkan Kesadaran dan 

mengembangkan kemampuan umat 

Metode dakwah bi al-hal merupakan salah satu bentuk metode dakwah 

dengan melakukan perbuatan nyata dan keteladanan di tengah masyarakat. AGH. 

Sanusi Baco dalam dakwah bi al-halnya berorientasi kepada pembangunan dan 

perubahan masyarakat, maka dalam hal ini beliau menjadi agen perubahan (agent 

of change) atau keteladanan yang ditujukkan dan akan ditiru oleh para mad’unya. 

Oleh karena itu, AGH. Sanusi Baco berupaya untuk menumbuhkan serta 

mengembangkan kesadaran dan kemampuan jamaah dalam mengatasi masalah 

mereka.  

Hal yang menarik dalam dakwahnya, setiap AGH. Sanusi Baco bercermah 

pasti selalu memakai pakaian yang rapi, tidak melihat dimana tempatnya, siapa 

orang yang akan dihadapinya, beliau selalu berpakain yang sangat rapi dengan 

setelan jas dan peci nasionalnya. Ketika AGH. Sanusi Baco berdakwah di lorong-

lorong maka pakaiannya pun tetap rapi. Pakaian yang sopan, praktis dan pantas 

mendorong rasa simpati seseorang pada orang lain. Bahkan pakaian pun sangat 

berpengaruh pada kewibawaan seseorang, bagi seorang dai masalah pakaian harus 
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mendapat perhatian serius. Adapun yang dimaksud dengan pakaian yang rapi dan 

pantas adalah pakaian yang sesuai dengan tempat, suasana, dan keadaan tubuh, 

bukan berarti pakaian yang serba baik, baru dan mahal. 

AGH. Sanusi Baco mengatakan berdakwalah seperti ulama-ulama terdahulu 

yang tidak pernah mengharapkan honor sehingga para jamaah berkualitas iman, 

ilmu, dan ahlaknya.20 Demikian juga dakwah bi al-hal AGH. Sanusi Baco salah 

satunya dengan membangun pesantren tidak pernah menharapkan gaji sehingga 

santrinya ahli di bidang ilmu tentang Islam. Sebagaimana yang pernah dikatakan 

beliau bahwa dalam mengurus pesantren harus di terapkan manajemen qalbu, yaitu 

dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Mengajak manusia kepada kebajikan 

bukan hal yang mudah. Semua nabi dan rasul dalam menjalankan tugas risalahnya 

selalu berhadapan dengan hambatan dan kesulitan. Dan juga dai yang merupakan 

pewaris nabi sangat besar kemungkinan untuk berhadapan dengan resiko dilawan, 

dihina, dilecehkan bahkan dibunuh. 

Suhardi mengungkapkan di dalam tesisnya bahwa salah satu dakwah bi al-

hal AGH. Sanusi Baco yaitu senantiasa mengedapnkan sikap yang sabar dan 

tawadhu. AGH. Sanusi Baco mempunyai banyak hambatan dan cobaan dalam 

kegiatan dakwahnya, akan tetapi sifat sabar beliau sangat kuat dalam menghadapi 

hambatan dan cobaan tersebut. Nur Taufiq selaku anak menceritakan bahwa 

almarhumah umi pernah berkata bahwa Abahmu itu walaupun dibacok dari depan 

kalau ada yang tidak senang dengannya, maka saya yakin Abahmu itu tidak akan 

melawan dan tetap tersenyum. Sejalan dengan sifat sabar beliau, Allah swt 

berfirman pada Q.S al-Baqarah 2/153: 

  ِ ة لَوَٰ بِۡۡ وَٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصَّ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ بِِۡينَ   يَ َٰ َ مَعَ ٱلصَّ  إنَِّ ٱللََّّ

 

                                                 
20Abd. Kadir Ahmad, Pandangan Hidup K.H. M. Sanusi Baco, Lc, Jurnal al-Qalam, Vol. 

18 No. 2 Juli-Desember (2012), h. 316. 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.21 

M. Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah mengungkapkan bahwa 

orang-orang yang beriman meminta pertolongan kepada Allah swt dapat ditempuh 

dengan cara beribadah dan bersabar. Dengan menjadikan shalat dan sabar sebagai 

induk dari segala peribadatan sebagai penolong manusia.22 Lain halnya yang 

dikatakan oleh Abdullah Gymnastiar bahwa sabar adalah kegigihan untuk berada 

di jalan yang Allah sukai.23 Sebagaimana AGH. Sanusi Baco memiliki sifat sabar 

yang tinggi dalam menghadapi segala situasi selama berdakwah di tengah-tengah 

masyarakat. 

Dakwah yang diajarkan Rasulullah mengembalikan manusia kepada 

karakternya yang baik, pada ucapannya maupun perilakunya. Retorika dakwah 

yang disampaiakan oleh Nabi kepada umatnya berupa ungkapan-ungkapaan dan 

penjelasan yang menyentuh rasa. Sehingga menjadikan manusia yang berhati kasar 

menjadi lembut, orang-orang yang memiliki sifat pemarah berubah menjadi 

peramah, orang yang bermusuhan berubah merekatkan persaudaraan dan 

memuliakan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dakwah yang dijalankan oleh 

AGH. Sanusi Baco sejalan dari dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ungkapan-

ungkapan sanjungan, saling memuji dan menghormat serta sikap saling memaafkan 

menjadi salah satu akhlak yang selalu ditanamkan Nabi kepada umatnya, sehingga 

hilanglah rasa permusuhan di antara mereka 

                                                 
21Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pembinaan Syariah Masyarakat Islam, 2012), h. 23.  

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

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 56. 

23 Ummu Asma, Hidup Tenang Dengan Sabar (Jakarta: Belanoor, 2009), h. 23. 
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Semua yang dikemukakan di atas merupakan sebuah gambaran tentang 

bagaimana cara atau konsep dakwah AGH. Sanusi Baco jalankan semasa hidupnya. 

Sehingga sangat penting bagi peneliti dalam menganalisis retorika dakwah AGH. 

Sanusi Baco pada sub rumusan masalah selanjutnya. 

C.  Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco  

Dakwah dilakukan dengan menggunakan retorika, apabila dakwah tidak 

menggunakan retorika maka isi dakwah yang disampaikan tidak sepenuhnya 

tersampaikan. Namun dakwah tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, 

melainkan tidak sedikit juga yang tidak meresponnya. Oleh sebab itu retorika 

dengan dakwah saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dan penerapan 

retorika dalam dakwah itu akan menghasilkan berhasil atau tidaknya dakwah 

tersebut. Dakwah yang dilakukan asal-asalan tanpa adanya penggunaan sebuah 

retorika, tentunya pesan apa yang ada didalam dakwah tersebut tidak akan 

tersampaikan. 

Dalam hal ini peneliti dalam menganalisis retortika dakwah AGH. Sanusi 

Baco, maka perlu dilihat terlebih dahulu konsep dakwah yang dijalankan AGH. 

Sanusi Baco. Kemudian peneliti mengangkat unsur retorika menurut Aristotels 

yaitu ethos, pathos dan logos sebagai bahan dalam menganalisis retorika dakwah 

dari AGH. Sanusi Baco. 

1. Pendekatan Ethos Dalam Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco 

Ethos merupakan komponen penting dalam kajian retorika yang sangat 

dikenal di antara beberapa warisan ajaran Aristoteles yang masih berkembang 

sampai saat ini. Meskipun beberapa hal di antaranya telah mengalami 

pengembangan istilah. Ethos merupakan hal paling asasi yang harus dimiliki oleh 

seorang orator (pembicara). Ethos adalah source credibility atau kredibilitas, 

sumber kepercayaan yang dimiliki atau yang harus ada pada seorang orator yang 
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mempengaruhi, karena retorika bisa membekas dan meninggalkan kesan.24 AGH 

Sanusi Baco dikenal sebagai salah satu tokoh ulama di Sulawesi Selatan yang 

mempunyai kredibilitas dan tingkat kepercayaan yang tinggi di tengah masyarakat 

atau para pejabat pemerintahan, karena jika dilihat dari jejak keilmuan beliau yang 

alumni Azhar University dan juga sahabat dari guru bangsa yaitu GusDur, maka 

bisa dikatakan bahwa AGH. Sanusi Baco sudah memiliki nama yang baik di tengah-

tengah masyarakat pada umumnya. 

Komponen kredibilitas bukan hanya aspek kompetensi dan kemampuan 

orator atau komunikator akan tetapi juga aspek moralitas (etika) yang wajib 

dimilikinya dalam diri seorang orator sehingga ia layak dan dipercaya sebagai 

pembicara. Bukan hanya bagi pembicara biasa, terlebih bagi pembicaraan. politik 

yang dilakukan oleh pemimpin maka ethos menjadi prasayarat penting yang juga 

menunjukkan peran karakter dalam penilaian kolektif sebagai pemimpin, 

sebagaimana dikemukakan Cicero dan juga Adam smith.25 Sejalan dari pendapat 

yang di atas, AGH. Sanusi Baco mengatakan, bahwa menyamnpaikan dakwah 

kepada masyarakat itu tidak mudah, banyak tantangan yang akan dihadapi noleh 

seorang dai, makanya seorang juru dakwah atau pelaku amar ma’ruf nahi munkar 

itu dituntut untuk banyak membaca sebelum keluar berceramah. Jangan lupa 

membaca kitab walaupun hanya sedikit yang dibaca, dai juga harus menjadi contoh 

yang baik di masyarakat agar dakwahnya itu punya ruh, punya magnet yang mampu 

menarik para jamaah.26 

                                                 
24 Kholid Noviyanto, Gaya Retorika Dai dan Perilaku dan Perilaku Memilih Penceramah, 

(Jurnal Komunikasi Islam) Edisi Juni 2014. Vol. 4. No. 1, h.123. 

25Onong Uchyana, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung: Citraa Aditya Bakti, 

2003), h. 305. 

26 Suhardi, Pemikiran Dan Gerakan Dakwah AGH. Sanusi Baco (1961-2016) (Tesis, UIN 

Alauddin Makassar, 2016), h. 85.  
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Menurut Onong Uchyana komponen ethos sebagaimana dikembangkan 

Aristoteles, setidaknya terdiri dari tiga hal yaitu; Good competence (kompetensi 

yang baik) oleh karena keahlian, keilmuan, pengetahuan maupun pengalamannya 

yang luas. Kedua, Good Moral character (karakter moral yang baik). Ketiga, 

Goodwill (kehendak, tujuan yang baik) maupun juga sikap keikhlasan.27 

a. Good Competence 

Pendakwah yang kredibel setidaknya harus memiliki pemahaman dan 

penguasaan yang baik atas pesan-pesan yang disampaikan. Keluasan ilmu, 

pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman, sehingga ia tidak kehilangan bahan 

materi yang akan disampaikan mupun diajarkan kepada orang lain. AGH. Sanusi 

Baco memiliki jejak rekam, karena pernah menjabat di beberapa organisasi dan 

institusi seperti Rais Syuriyah PWNU Sulsel, Mustasyar PBNU, Dekan dan dosen 

Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua yayasan Masjid Raya Makassar, Pimpinan 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros, dan masih banyak lagi jabatan yang 

pernah diemban oleh AGH. Sanusi Baco. Dari berbagia banyaknya jabatan tersebut, 

maka dapat dipastikan bahwa AGH. Sanusi Baco memiliki kredibilitas yang tinggi 

dalam pandangan masyarakat terkhususnya dalam menyampaikan dakwahnya dari 

satu tempat ke tempat yang lain. Bagi pendakwah pesan-pesan yang disampaikan 

didasarkan pada sumber-sumber wahyu Allah dan Rasul-Nya sebagai pedomannya 

dalam berdakwah. 

Pidato pengukuhan Doctor Honoris causa di UIN Alauddin Makassar, 

AGH. Sanusi Baco menyampaikan kaidah-kaidah Ushul Fiqih yaitu bagaiamana 

memutuskan suatu hukum dengan menimbang manfaat dan mudharatnya suatu 

masalah atau dikenal dengan konsep dua hal yang bertentangan dalam ajaran Islam. 

Dalam pidatonya AGH. Sanusi Baco menceritakan tentang kasus yang dialamai 

                                                 
27 Onong Uchyana, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, h. 289. 
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Drs. Said yang merupakan suami dari Prof. A. Rasdiyanah, Drs. Rasyid pernah 

bertanya tentang masalah hukum yang dihadapi, yaitu anting anaknya yang jatuh 

lalu dipatok ayam dan masuk di perut ayam, beliau menanyakan apakah ayam yang 

mematok anting itu harus disembelih untuk mendapatkan anting yang ditelannya 

atau membviarkan anting tersebut hilang demi menyelamatkan nyawa seekor ayam. 

Kemudian AGH. Sanusi Baco menjawab bahwa orang Islam harus menimbang 

yang mana lebih mahal harga ayam atau harga anting, kalau harga ayam lebih mahal 

daripada harga anting yang ditelannya maka biarkan anting itu tetap berada dalam 

perut ayam, akan tetapi jika harga anting yang ditelan itu lebih mahal daripada harga 

ayam, maka hukumnya boleh dalam Islam lebih memilih menyembelih ayam. 

Peristiwa yang lain saat AGH. Sanusi Baco menjadi dosen, ada juga pernah 

kejadian di Fakultas Syariah UIN Alauddin yang hampir sama dengan kasus yang 

di atas, bahwa ada seorang mahasiswa yang melempari kaca jendela kampus 

dengan sebuah batu sampai pecah, maka mahasiswa tersebut mau dikeluarkan dari 

kampus UIN Alauddin Makassar, akan tetapi orang tua dari mahasiswa yang 

melakukan pelangaran tersebut mendatangi pihak akademik dan meminta maaf 

bersama anaknya, kemudian seorang pihak akademik menanyakan kasus ini kepada 

AGH. Sanusi Baco, bahwa apakah tidak salah kalau mahasiswa tersebut tetap 

dikeluarkan dari kampus karena pelangaran yang dilakukannya dengan 

memecahkan sebuah kaca jendela, atau bagaimana jalan keluarnya ustad, tanya 

pihak akademik. AGH. Sanusi Baco menjawab , yang mana lebih besar 

mudhoratnya menghancurkan kaca jendela yang kerugiannya bisa dihitung, atau 

menghancurkan masa depan anak degan memberhentikannya kuliah yang 
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kerugiannya tidak bisa dihitung. Maka dengan pernyataan AGH. Sanusi Baco, 

mahasiswa tersebut tidak jadi dikeluarkan dari kampus.28 

Inilah salah satu pemikiran dari sisi keilmuan AGH. Sanusi Baco, pemikiran 

dakwahnya yang sederhana tapi masuk akal, sehingga orang yang mendengarnya 

serius, tersentuh, dan terenyuh. Nasehatnya mengena hati setiap orang yan 

mendengarnya, karena contoh yang diangkat adalah hal-hal sedetrhana dan sering 

terjadi dan dialami oleh para jamaah. Maka dalam hal ini kualifikasi penguasaan 

pengetahuan agama menjadi salah satu prasyarat bagi dai. Di samping juga 

prasyarat lainnya, di antaranya paham akan manusia, di antaranya keberadaan 

manusia dan kondisi manusia serta bahasa yang digunakan, dan juga memahami 

perkembangan dunia yang terus berjalan (tafaqquh fiddunya al-mutathawwir) 

supaya ia tidak jauh panggang dari api, paham perkembangan zaman, situasi dan 

kondisi kehidupan.29 

Menurut Abdullah Nasih ‘Ulwan, dalam diri Dai itu terdapat beberapa 

komponen dan peran, ia tidak hanya sebagai muballigh atau seorang orator (khatib), 

ia juga seorang pendidik masyarakat atau educator (mudarris dan juga muallim) ia 

juga seorang menthor (muhadhir).30 Dalam hal ini AGH Sanusi Baco bukan hanya 

aktif sebagai penceramah, tetapi juga sebagai tokoh yang mampu meberikan 

pemahaman keagamaan. Dengan peran peran tersebut maka seorang dai mesti 

memiliki bekal pengetahuan untuk memberikan pencerahan serta penyelamatan 

umat dengan dasar-dasar yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Komponen ini bisa 

diperoleh melalui pendidikan baik formal maupun informal maupun pelatihan. 

                                                 
28 Suhardi, Pemikiran Dan Gerakan Dakwah AGH. Sanusi Baco (1961-2016) Tesis, UIN 

Alauddin Makassar, 2016), h. 85. 

29M. Natsir, Fiqhud Dakwah (Jakarta: Capita Selecta, 2001), h. 156. 

30Abdullah Nasih Ulwan, Silsilah Madrasat ad-du’at: Fushul alHadifah fi Fiqh al-

Da’wah wa al Daiyah (Kairo: Dar al Islam, 2001), h. 44-45. 
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b. Good Moral Character 

Komponen kedua yang penting bagi pembicara, adalah sikap atau karakter 

yang baik atau akhlakul karimah dalam bahasa agama. Terlebih bagi seorang 

pendakwah yang bukan hanya berkomunikasi menyampaikan pesan biasa, akan 

tetapi menyampaikan pesan-pesan atau ayat ayat Tuhan. Moralitas adalah hal yang 

sangat utama sebagaimana dicontohkan oleh akhlak Rasulullah sebagai manusia 

agung dan panutan yang dikenal dalam al-Qur’an sebagai pemilik akhlak yang 

agung (khulukin adhim). Beberapa contoh sikap atau akhlak di antaranya; sifat 

jujur, tawadlu, sabar, berani atau syaja’ah dan qana’ah, penuh kepedulian dan kasih 

sayang dan akhlak-akhlak terpuji lainnya merupakan unsur penting yang harus ada 

dalam diri peribadi dai.31 

Dai tidak hanya berbicara melalui bahasa lisan akan tetapi juga bahasa 

perbuatan (bilhal), dan bahasa perbuatan yang paling ampuh adalah keteladanan. 

Sebagaiamana yang dikatakan AGH. Sanusi Baco bahwa tugas dai adalah 

menyampaikan kebenaran dengan merubah mereka yang salah alamat menyembah 

selain Allah swt, sambil mendoakan agar mereka mendapat petunjuk atau hidayah. 

Bisa jadi mereka demikian karena dakwah belum sampai tepat kepada mereka.32 

Kata-kata inilah yang menjadi keteladanan bagi AGH. Sanusi Baco. 

Demikian halnya ketika AGH. Sanusi Baco menjelaskan firman Allah swt 

dalam Q.S An-Nahl ayat 90 tentang perbedaan adil dan ihsan. Beliau menjelaskan 

contoh yang sangat sederhana dalam kehidupan masyarakat. AGH. Sanusi Baco 

mengatakan, bahwa pada penutup khutbah dan sering mebacakan Q.S An-Nahl 

16/90 : 

                                                 
31 Abdullah, Retorika dan Dakwah Islam, h. 122. 

32 AGH. Sanusi Baco, Sehimpun Kisah Dan Hikmah, h. 6 
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مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡحۡسََٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَيَنۡهَََٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱ
ۡ
َ يأَ غِۡ  لَۡ إنَِّ ٱللََّّ

رُونَ     يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.33 

AGH. Sanusi Baco mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat kata adil dan 

ihsan, ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Adil adalah ketika seorang penjual ikan 

mengatakan ikan ini saya jual seharga dua puluh ribu rupiah tiga ekor, lalu saya 

membayar uang dua puluh ribu rupiah dan penjual ikan memberikan saya tiga ekor 

ikan, maka itu namanya adil. Tetapi apabila penjual ikan memberikan saya ikan 

satu ekor lagi sebagai tambahan dari tiga ekor itu, maka itu namanya ihsan yang 

merupakan lebih tinggi dari adil. Atau kita yang memberikan tambahan uang 

kepada penjual ikan tersebut maka kita pun telah berbuat ihsan kepadanya. Seorang 

juru dakwah akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi jika sanggup berbuat ihsan 

dalam berdakwah.34  

Pendapat tersebut merupakan sebuah akhlakul karimah dalam bahasa agama 

yang disampaikan AGH. Sanusi Baco dalam dakwahnya. Meskipun sebagai 

seorang pembicara / orator (khatib) ia memiliki kelihaian melalui lisannya. 

Meskipun Khutbah-khutbahnya selalu memukau dan menarik hati banyak orang, 

akan tetapi perilaku dan karakter moralnya tidak baik maka hal itu akan sia-sia. 

Justru pada akhirnya akan meruntuhkan kewibawaan ilmunya dan menghilangkan 

kepercayaan orang lain. Semisal sesorang yang berkarakter pembohong bila 

menyampaikan pesan jangankan menyampaikan pesan yang bohong, 

                                                 
33Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 277 

34Suhardi, Pemikiran Dan Gerakan Dakwah AGH. Sanusi Baco (1961-2016) (Tesis, UIN 

Alauddin Makassar, 2016), h. 87. 
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menyampaikan yang benar saja akan sulit diterima, karena karakternya yang tidak 

baik.35 

Moralitas adalah modal utama bagi seorang orator atau dai secara umum, 

terlebih lagi bagi pendakwah yang membawa pesan-pesan agama yang dasarnya 

adalah wahyu. Pendakwah bagaikan pelita yang menerangi kehidupan masyarakat 

dari gelapnya pengetahuan yang menyesatkan. Maka dai bukan hanya penuntun 

dari kegelapan menuju dunia yang terang dengan cahaya petunjuk ilahi. Dai juga 

merupakan teladan bagi masyarakatnya, baik dalam ucapan maupun tindakan. 

Bahasa tindakan dan keteladanan akan lebih kuat dan efektif dibanding dengan 

bahasa lisan dalam mempengaruhi orang lain, sebagaimana dalam pepatah Arab 

(lisanul hal aqwa min lisanil maqal).  

Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa akhlak adalah buahnya ilmu, maka 

seseorang yang menyerukan mengajak orang lain pada kebaikan harus terlebih 

dahulu memperbaiki sikap dan perilaku dirinya. Sangsi Tuhan amat besar bagi 

orang yang hanya pandai mengajak orang lain akan tetapi melupaka dirinya sendiri. 

Orang yang bersikap demikian mendapatkan murka Tuhan dan juga sangsi sosial. 

Sebagaimana dalam firman Allah swt pada Q.S Ash-Shaf 61/2-3: 

ْ لمَِ تَقُولوُنَ مَا لَٗ تَفۡعَلُونَ   ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ ْ مَا لَٗ  ٢يَ ن تَقُولوُا

َ
ِ أ كَبَُۡ مَقۡتًا عِندَ ٱللََّّ

 تَفۡعَلُونَ  

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu 

yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.36 

Komponen Good moral charakter lainnya bagi seorang pendakwah adalah 

memiliki mental yang kuat, tidak mudah rapuh dan putus asa karena dalam dakwah 

                                                 
35AGH. Sanusi Baco, Sehimpun Kisah dan Hikmah, h. 7. 

36Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 551. 



     89 
 

 

akan ditemukan banyak halangan dan rintangan. Sebagaimana yang dialami oleh 

anak-anak AGH. Sanusi Baco ketika beliau yang hampir tiap hari berada diluar 

untuk memenuhi panggilan jamaah dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya. 

Sebagaimana yang dikatakan Irfan Sanusi yang merupakan anak pertama AGH. 

Sanusi Baco bahwa Abah telah mewakafkan hidupnya dijalan dakwah dan 

terkadang kami sebagai anak merasa bahwa Abah bukan cuman milik kami tetapi 

beliau juga milik ummat.37  

Para Rasul Allah dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah memiliki 

mental mujahid, artinya memiliki kesungguhan di dalam dakwahnya bukan sekedar 

menyampaikan sekali kepada umat lalu kemudian ditinggal pergi. Sebab 

pendakwah menurut M. Natsir laksana petani yang menyebar benih, mengolah 

tanah, memberi pupuk, menyiraminya, membuang rumput yang menggangu 

pertumbuhannya, melindunginya dari hama dan memastikannya mendapatkan 

udara yang layak bagi kehidupan dan pertumbuhannya.38 Dengan proses demikian 

maka seorang pendakwah harus memiliki sikap kesungguhan dalam bekerja keras 

agar dakwahnya berhasil dan memiliki sifat sabar dari segala ujian, tantangan. 

c. Good Will 

Yaitu kehendak yang baik, seorang orator terlebih dai harus memiliki 

iktikad dan tujuan yang baik dalam setiap pembicaraannya. Good Will ini termasuk 

juga dalam prinsip dasar retorika dakwah yaitu prinsip keikhlasan. Sebagaimana 

yang dikatakan dalam buku karya Firdaus Muhammad, AGH. Sanusi Baco bahwa 

dai adalah pelayan ummat, Orientasi kebaikan untuk kehidupan masyarakat yang 

lebih baik sebagaimana petunjuk dari Allah SWT.39 Demikian juga pendakwah 

                                                 
37Waspada, Anregurutta Sanusi Baco; Dinamika Dakwah dalam Apresiasi Lintas Tokoh , 

h. 7. 

38M. Natsir, Fiqhud Dakwah, h. 132. 

39 Firdaus Muhammad, Setia di Jalan Dakwah, h. 54. 
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yang baik adalah yang menyampaikan pesannya dengan tujuan baik penuh 

ketulusan, karena berdakwah adalah kewajiban yang pahala dan balasan dari serta 

jaminan dari Allah adalah sebuah kepastian. Berdakwah bukan karena ingin 

pengakuan dan penghargaan dari manusia maupun karena kepentingan atau karena 

tujuan-tujuan pragmatis yang bersifat duniawi. Meskipun menerima imbalan dari 

berdakwah sangat dibolehkan akan tetapi bukan menjadi orientasinya karena 

dakwah bukan komoditas perdagangaan. 

Kepercayaan publik kepada seorang pembicara dalam hal ini pendakwah 

adalah modal utama diterimanya pesan yang disampaikan, sehingga maksud dan 

tujuan pembicaraan dapat mengenai sasaran dan dapat memengaruhi orang lain 

melalui pembicaraannya. Melalu dakwahnya yang sejuk, AGH. Sanusi Baco 

mampu memberikan nasihat agama melalui dakwah yang disampaikannya melalui 

hati “apa yang disampaikan dari hati, maka akan sampai ke hati” begitulah nasihat 

yang sering disampaikan beliau. Dengan begitu, prinsip keikhlasan dalam prinsip 

dasar retorika dakwah telah dijalankan oleh AGH. Sanusi Baco, sehingga 

dakwahnya mudah diterima oleh mad’u. 

Perlu dicatat bahwa segala perbuatan itu tidak serta merta dilakukan 

walaupun mempunyai kekuasaan sehingga masih perlu dipertimbangkan maslahat 

dan mudharatnya. Kualitas ilmu, ilmu pendidikan akhlak dan jamaah itu berbeda-

beda, makanya seorang dai harus memiliki banyak jurus dalam menyampaikan 

dakwah Islam. Melarang manusia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt juga 

bermacam-macam caranya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan dan juga 

kekuasaan. Seorang muballigh harus menjadi orang yang sabar dalam menghadapi 

mad’u seburuk apapun tingkah lakunya.40 AGH. Sanusi Baco mengatakan dalam 

tesis karya Suhardi bahwa muballigh itu harus memiliki kesabaran yang tinggi, 

                                                 
40 Sampo Seha, Paradigma Dakwah (Menata Ulang Penerapamn Dakwah di Indonesia), 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 209-211. 
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karena gaya jamaah itu bermacam-macam, tantangan dakwah terberat dakwah 

sekarang yaitu memperbaiki akhlak generasi bangsa.41 

Untuk apa seseorang memiliki kemampuan berbicara yang bagus sebagai 

orator ulung yang memukau akan tetapi kehilangan kepercayaan yang disebabkan 

karena personalnya atau kemampuan dirinya yang kurang atau perilaku dirinya 

sendiri sehingg tidak memiliki kepercayaan dari publik. Kondisi demikian sudah 

barang tentu menghilangkan marwahnya sebagai pembicara. Terlebih dalam hal 

pembicaraan yang bertujuan mengajak orang pada jalan atau agama Allah (dakwah) 

sebagaimana yang diwajibkan dalam ajaran agama (Islam), maka pendakwah dalam 

hal ini harus memiliki komponen ethos dalam dirinya. Meskipun demikian dalam 

urusan dakwah yang terhubung dengan persoalan keimanan, daya tarik bukan 

semata-mata bersumber dari magnet pendakwah karena perilakunya maupun 

bicaranya yang mempengaruhi, akan tetapi juga terkait dengan persoalan 

keterbukaan hati dan penerimaan mad’u yang terhubung dengan otoritas Tuhan dan 

bukan menjadi wewenang dai. 

Meskipun komponen ethos melekat pada diri sang dai bukan berarti 

membebaskan dirinya dari tantangan dakwah, baik dalam bentuk penolakan, 

penghinaan maupun penindasan. Sebagaimana terlihat dalam perjalanan dakwah 

awal Nabi, meskipun ia sebagai pendakwah yang memiliki kompoen ethos dalam 

istilah retorika, bahkan melebihi kemampuan manusia pada umumnya seperti 

memiliki akhlak yang agung dan juga sifat-sifat kerasulan (shiddiq, tabligh, amanah 

dan fathonah). Namun bukan berarti ajakannya akan selalu berjalan mulus, dalam 

perjalanan dakwah pasti mengalami proses panjang, hambatan dan rintangan yang 

besar, oleh karena berhadapan dengan penerimaaan hati umat manusia yang masih 

tertutup. Namun demikian pada akhirnya setelah hati manusia terbuka, mengakui 

                                                 
41 Suhardi, Pemikiran Dan Gerakan Dakwah AGH. Sanusi Baco (1961-2016), h. 95. 
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dan mengikuti dakwah Nabi sampai akhir zaman. Kehidupan Nabi, sikap, ucapan 

dan perilakunya tetap menjadi tauladan umat manusia yang tidak pernah ada 

tandingannya. 

Melalui pendekatan ethos ini, dapat kita lihat bahwa kredibilitas yang 

dimilki oleh AGH. Sanusi Baco itu sudah melekat ketika awal beliau pulang 

menuntut ilmu dari Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, sebab di lihat dari latar 

belakang keilmuannya AGH. Sanusi Baco menjadi seorang dai dengan ciri khas 

penyampaian dakwahnya. Telah banyak penghargaan yang telah di sematkan 

kepada beliau sebagai bukti bahwa AGH. Sanusi Baco orang yang memiliki 

kedudukan ilmu yang tinggi, sehingga materi-materi ceramahnya mampu hadir 

sebagai pencerahan bagi orang yang mendengarkannya. Dalam teori komunikasi 

AGH. Sanusi Baco sebagai komunikator yang dapat memberikan stimulus atau 

penyampai pesan kepada komunikan secara baik, sehingga dapat diterima dengan 

baik pula. 

2. Pendekatan Pathos dalam Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco 

Kepercayaan dan pengakuan publik kepada komunikator, orator maupun 

pendakwah, timbul bukan semata-mata karena kemampuan dan gaya orator 

maupun penguasaan materi yang disampaikan, akan tetapi juga karena kemuliaan 

keperibadian, akhlak yang memancarkan wibawa. Daya tarik dakwah AGH. Sanusi 

Baco karena memiliki ciri khas, meskipun terkadang ada isi ceramah yang berulang 

beberapa kali di tempat yang berbeda dengan tema yang sama tapi tetap saja 

menarik. Ciri khas dakwah beliau yaitu pelan menyampaikannya, memberikan 

keteduhan, kenyamanan, kedamaian, dan sangat jauh dari hal-hal yang sifatnya 

provokatif, atau hal-hal yang mengarah kepada ataupun mengantar kepada 

kekerasan. Sehingga membuat beliau layak menjadi ulama, sebab AGH. Sanusi 

Baco memakai prinsip kebaikan atau qaulan ma’rufan. 
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Salah satu ceramah beliau yang sering berulang-ulang tapi tetap nyaman 

didengarkan pada channel youtube Al-Wasthu NU, AGH. Sanusi Baco mengatakan 

bahwa “Kesehatan adalah sebuah mahkota yang terletak di atas kepala manusia dan 

hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit, seperti saya ini yang bisa melihat 

mahkota itu karena saya sakit. Jadi jaga mahkota itu dengan baik”.42 

Materi ini bisa dikata setiap AGH. Sanusi Baco memulai ceramahnya pasti 

beliau sampaikan, ini menjadi sebuah upeti yang sangat penting bagi setiap manusia 

karena kesehatan adalah salah satu nikmat yang paling penting untuk menjalani 

kehidupan sehari-hari. Sehingga tindakan dan penyampaian orator, komunikator 

yang dinamis menimbulkan spirit batin yang terkoneks dengan audience. Salah 

satunya melalui sentuhan-sentuhan emosional yang membekas di hati dan 

mempengaruhi jiwa audience. Daya tarik ini yang dalam istilah retorika Aristoteles 

dikenal dengan pathos. Di mana seorang pembicara atau penyampai pesan tidak 

semata-mata karena memiliki ilmu, keahlian dan keperibadian yang baik, namun 

juga kemampuan mendekati dan mempengaruhi khalayak dengan perkataan dan 

sentuhan emosi yang membangunkan perasaan, jiwa dan kesadaran khalayaknya. 

Begitulah cara yang dilakukan oleh AGH. Sanusi Baco yang mampu 

mempengaruhi pendengarnya melalui perkataan yang baik, sehingga dapat 

menyentuh emosi secara langsung bagi orang yang mendengarkan pesan atau 

nasihat dakwahnya. 

Sebagaiamana dalam teori Aristoteles, pathos sendiri secara bahasa sering 

dipahami sebagai teknik pembicaraan yang melakukan pendekatan menyentuh 

emosi sebagaimana dipahami dalam rethorika klasik secara umum sebagaimana 

yang diajarkan Aristoteles. Tujuan pathos dalam retorika adalah untuk 

membangkitkan emosi tertentu terhadap audience dalam mendukung upaya 

                                                 
42GuruttaH.SanusiBaco,Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=P4ynZToRvMI&t=2

24s, diakses pada 10 November 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4ynZToRvMI&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=P4ynZToRvMI&t=224s
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persuasif. Dalam retorika Arestoteles pathos adalah kekuatan yang dengannya 

pesan komunikator/orator menggerakkan audience ke tindakan emosional yang 

diinginkannya. Seorang orator yang baik harus mengetahui terlebih dahulu emosi 

yang mana yang efektif dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tindakan 

audience dan fitur-fitur apa yang bisa digunakan. Terlebih dahulu dengan melihat 

keragaman daya tangkap dan varian audience. Dalam hal ini orator / pembicara 

bukan hanya mengirimkan pesan (delivery) semata, akan tetapi mempertimbangkan 

wacana dan teknik apa yang menimbulkan emosi efektif bagi perubahan audience, 

apakah kekaguman, kemarahan, kesenangan, keharuan, kebingungan, empaty dan 

lainnya.43 

Beberapa kategori ucapan, pesan dalam proses komunikasi di hadapan 

audience yang menyentuh emosional, seperti membangkitkan rasa, senang, 

gembira, tertarik, bahagia, sedih, takut, menyesal, marah dan lainnya. Dengan 

pendekatan dan sentuhan emosional yang bertujuan menarik minat dan 

mempengaruhi audience, baik pengaruh dalam aspek kognitif, affektif maupun 

psikomotorik secara psikologis. Demikian juga dalam kerangka dakwah, di mana 

mad’u dapat tertarik kemudian terpengaruh dengan ajakan, himbauan pendakwah 

dan akhirnya mengikuti ajakan dai. 

Sebagaiamana isi ceramah AGH. Sanusi Baco: 

Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah nikmat anak-anak yang baik, 

anak-anak kita berhasil, pendidikannya sehat-sehat, pintar-pintar, tidak ada 

kebahagiaan orang tua apabila anaknya berhasil. Saya punya besan yang anaknya 

empat belas orang, tujuh laki-laki tujuh perempuan dan semuanya berhasil. Saya 

Tanya apa resepnya, beliau menjawab “mungkin pak kiyai setiap saya selesai shalat 

saya tidak tinggalkan tempat dudukku sebelum saya doakan anakku yang empat 

                                                 
43Aristotele, Retorika Seni Berbicara, h.  83. 
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belas orang ini” lanjut AGH. Sanusi Baco mengatakan bahwa saya kira perlu ditiru, 

sekarang sudah tidak cukup mengirim anak ke sekolah, mengirim anak ke 

perguruan tinggi tapi ikutilah dengan doa karena doa yang paling didengar oleh 

Allah ialah doa orang tua kepada anak-anaknya, tidak ada arti harta dan jabatan 

apabila anak kita nakal.44 

Sebagaimana isi dari ceramah AGH. Sanusi Baco disini, beliau berusaha 

memberikan gambaran nyata dari kehidupan bahwa betapa pentingnya mendidik 

anak-anak. Dengan memberikan penjelasan secara runtun, sehingga dapat 

menyentuh emosional bagi siapa saja orang yang mendengarkannya, dapat 

memberikan stimulus perasaan secara psikologis bagi orang tua yang mendidik 

anak-anaknya. Sehingga prinsip qaulan ma’rufan senantiasa dijalankan oleh AGH. 

Sanusi Baco dengan memberikan perkataan yang baik tanpa menyakiti hati 

pendengarnya. Sebagaimana tujuan dakwah itu sendiri adalah menyebarluaskan 

ajaran Islam agar dipahami, diikuti dan pada akhirnya merubah kehidupan umat 

manusia dari yang tidak baik menjadi baik dan lebih baik. Intinya dakwah dalam 

hal ini juga bermakna sebagai proses internalisasi dan transformative. 

 Dalam implementasinya pathos dapat dilakukan dengan berbagai 

pendekatan, salah satunya adalah pendekatan persuasif, baik dalam bentuk 

komunikasi persuasif maupun tindakan persuasif. Komunikasi persuasif lebih pada 

proses komunikasinya yang dilakukan dengan cara-cara halus, membujuk, dengan 

cara-cara komunikasi yang lemah lembut, lebih pada himbauan emosional di 

banding memaksa atau mengancam. Sehingga dengan sendirinya langsung atau 

tidak langsung lawan bicara memahami dan menerima dan pada akhirnya 

mengikuti. Sedangkan tindakan persuasif bisa dalam bentuk praktek dan ritual yang 

                                                 
44Khutbah.Jumat.AG.KH.Sanusi.Baco,Lc,Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=V

n6zwzCGyEw&t=366s, diakses pada 12 November 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vn6zwzCGyEw&t=366s
https://www.youtube.com/watch?v=Vn6zwzCGyEw&t=366s
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dibiasakan dengan senang hati dan sadar dilakukan sehingga menjadi habit 

/kebiasaan. 

Retorika pathos kerap digunakan dalam khutbah keagamaan, karena 

khutbah dilakukan bukan hanya bermaksud menyampaikan pesan agama, akan 

tetapi juga mengajarkan dan mengajak orang lain bergerak sebagaimana ajaran 

agamanya, demikian juga dalam Islam. Kekuatan bahasa menjadi salah satu faktor 

penting dalam upaya mengajak, salah satunya dilakukan secara persuasive yang 

justru lebih efektif dalam meluluhkan perasaan audience. Baik melalui kekuatan 

bahasa, wacana, yang ringan dan mudah dipahami mampu mendekatkan dengan 

audience. Di samping juga kekuatan paralinguistic, irama, nada, jeda, gaya menjadi 

daya tarik penyampaian orator yang menjadikan pesan-pesan Tuhan menjadi lebih 

dekat dan dapat diterima audience. 

Sebagaimana isi khutbah AGH. Sanusi Baco yang sering kali disampaikan 

pada awal pembukaan khutbahnya, salah satunya ketika khutbah di Masjid Istiqlal 

Jakarta, mengatakan : Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah 

adalah kalimat I’tiraf yaitu kalimat pengakuan seorang hamba akan segala nikmat 

Allah yang tidak terhitung yang sesuai dengan firmannya, waintauddu ni’matallahi 

la tukhsuha, jika kalian kata Allah termasuk kita semua yag hadir tidak mau 

menghitung nikmat Allah maka kalian tidak mampu. Ayat ini merupakan kebenaran 

mutlak sehingga sampai hari dan seterusnya belum ada satu organisasi, belum ada 

satu alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah itu, dan andai kata ada 

alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah maka mungkin alat itu akan 

rusak tapi nikmat Allah belum selesai dihitung, dan itulah makna wain yang 

terdapat pada makna ayat tersebut.45 

                                                 
45Khutbah.Jumat.AG..KH.Sanusi.Baco,.Lc,Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=

Vn6zwzCGyEw&t=366s, diakses pada 12 November 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vn6zwzCGyEw&t=366s
https://www.youtube.com/watch?v=Vn6zwzCGyEw&t=366s
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Pada isi ceramah tersebut AGH. Sanusi Baco menunjukkan kekuatan 

bahasanya yang menjelaskan penafsiran pada ayat tersebut dengan menekankan 

makna bahwa tidak ada satupun yang dapat menghitung nikmat Allah dan 

memberikan analogi bahwa apabila ada satu alat yang mau menghitung nikmat 

Allah, mungkin alat itu sudah rusak tapi nikmat Allah belum selesai bisa dihitung. 

Dengan bentuk penyampaiannya menggunakan jeda setiap kata perkata, sehingga 

menjadi daya tarik dan dapat mudah dipahami dan dapat diterima bagi siapa saja 

yang mendengarnya. 

Hal penting lainnya yang harus dimiliki orator dalam dalam pathos, apa 

yang disebut dalam retorika Aristoteles dengan istilah of phillia yaitu keramahan. 

Sikap ramah, perasaan bersahabat adalah menjadi pintu membuka perasaan /emosi 

audience yang kemudian membuatnya tertarik sebelum mendengarkan pesan-pesan 

yang disampaikannya. Sebagaimana yang pernah didengar langsung oleh penulis 

ketika masih menjadi santri dan berkunjung ke rumah AGH. Sanusi Baco yang di 

mana beliau bertanya kepada penulis “ini ada uang untuk pakai beli bakso nak, 

karena kebanyakan orang pasti suka makan bakso”. Sebagaiamana dialog terebut, 

AGH. Sanusi Baco memberkan sikap keramahannya kepada tamu yang datang ke 

rumahnya, dari kata yang diucapkan menggunakan kata “nak” berarti AGH. Sanusi 

Baco menyesuaikan bahasanya kepada siapa dia berbicara, seperti pada percakapan 

di atas, beliau berbicara dengan santrinya maka bahasa yang dipakai adalah bahasa 

yang lemah lembut. Dari dialog tersebut dapat dipahami bahwa AGH. Sanusi Baco 

senantiasa memegang prinsip kesetaraan atau tidak merendahkan orang lain. 

AGH. Sanusi Baco di dalam setiap menerima tamu, beliau tidak pernah 

membedakan latar belakang siapa orang yang datang berkunjung ke rumahnya, 

mulai dari kalangan pejabat, ulama, atau masyarakat biasa. Keramahan 

sesungguhnya juga ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai orang 
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yang peramah, murah senyum dan penuh kasih sayang. Bahkan menunjukkan 

wajah keramahan dalam Islam menjadi bagian dari ibadah dan bagian dari 

keimanan, Rasul memerintahkan mengajarkan umatnya agar menampilkan wajah 

yang ramah (tabassumuka). Bahkan senyum sebagai indikator keramahan disebut 

dalam hadis Nabi Saw, sebagai bagian dari shodaqah. Prinsip memuliakan manusia 

yang menjadikan dakwah Islam tersebar dengan mudah di kalangan masyarakat 

awam dan juga kaum lemah yang sebelumnya hidup pada kelas masyarakat tanpa 

kehormatan dan penghargaan. 

Bentuk lainnya dari retorika pathos membangkitkan dan menyentuh 

emosional khalayak juga dilakukan dalam dakwah Islam baik bentuk ceramah 

maupun khutbah ataupun doa dan dzikir bersama. Sentuhan emosional bukan 

terletak pada bentuk atau formatnya, akan tetapi lebih pada konten dan cara 

penyampaiannya. Misalnya khutbah atau ceramah tentang kisah peristiwa perang 

uhud dan kematian sahabat.46 Melalui penyampaian yang sangat emosional 

penghayatannya sehingga menyentuh hati dan membangkitkan emosi khalayak, 

seperti menangis dan larut dalam kesedihan, mengenang semangat jihad dan 

perjuangan para syuhada dalam membela agama Allah. Cara demikian bisa 

membangkitkan ghirah umat, audience, jamaah dalam membela agama Allah. 

Dalam tradisi retorika, teks atau pesan yang sama, namun dibacakan dengan 

nada, suara dan gaya yang berbeda akan menghasilkan dampak perasaan yang 

berbeda bagi pendengarnya. Begitulah yang dilakukan oleh AGH. Sanusi Baco 

dalam berceramah. Walaupun materi yang disampaikan sering berulang-ulang, 

tetapi pesan psikologis dari mulutnya mampu membuat para pendengar terkesima. 

Bahkan menurut Jalaluddin Rakhmat, dalam sebuah penelitian menunjukkan 

sekelompok orang yang menangis terharu mendengarkan sebuah puisi yang 

                                                 
46 Aristotele, Retorika Seni Berbicara, h. 128. 



     99 
 

 

sebenarnya buku daftar nomor telepon. Oleh karena dibacakan dengan cara yang 

menarik sebagaimaa sastrawan ulung membacakan puisi, menghasilkan respon 

perasaan khalayak yang mengharu biru. Begitu juga sebaliknya terdapat teks yang 

menarik dan emosional akan tetapi disampaikan dengan bahasa yang datar tanpa 

sentuhan emosi maka akan dirasakan juga datar.  

3. Pendekatan Logos dalam Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco 

Komponen penting lainnya yang dimiliki manusia selain perasaan adalah 

pikiran. Akal pikiran merupakan potensi dasariah yang membedakan manusia 

dengan makhluk lainnya. Akal pikiran jugalah yang menunjukkan kualitas 

kemakhlukan manusia di atas makhluk yang lainnya, karena dengan akal manusia 

hidup dan mengembangkan kehidupannya, bahkan menggerakkan dan mengelola 

kehidupan alam sekitarnya. Kemampuan ini jugalah yang menjadikan manusia 

sebagai khalifah di muka bumi. Kemampuan manusia menerima tanggung jawab 

(taklif) menempatkan manusia pada derajat yang paling tinggi di antara makhluk 

Allah lainnya. Taklif dapat dimaknai sebagai kosmik manusia karena hanya 

manusia yang mampu melaksanakannya.47 

Sebagaiamana beban taklif manusia secara universal, manusia juga 

dibebankan kewajiban secara personal yang dalam bahasa agama diistilahkan 

sebagai ibadah, wujud dari penghambaannya sebagai hamba kepada Khalik-Nya. 

Namun demikian dalam agama syarat taklif juga diderifasikan salah satunya karena 

kemampuan akal dan daya pikirnya sehingga ia layak disebut mukallaf. Komponen 

mukallaf di antaranya terletak pada kesadaran berfikirnya, sehingga orang-orang 

yang hilang kesadaran akal fikirannya tidak dibebankan menjalankan kewajiban 

agama atau bebas dari taklif, seperti anak kecil, orang gila dan orang yang sedang 

tidur.  

                                                 
47 Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern, h. 46. 
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Demikian substantif kedudukan akal pikiran dalam diri dan kehidupan 

manusia bahkan dalam menjalankan kewajibannya kepada sang khalik. Allah SWT 

dalam firman-Nya banyak memberikan seruan dan sentuhan-sentuhan 

membangunkan daya pikir, daya nalar dan logika manusia (ya ulil albab, afala 

yatafakkarun, afala ta’qilun). Seruan secara khusus yang ditujukan kepada manusia 

untuk memfungsikan akal pikirannya guna memahami ayat-ayat Allah baik yang 

Qauliyah maupun kauniyah, baik ayat yang tersurat maupun yang tersirat. 

Demikian penting dan mendasar kedudukan akal dalam beragama, sehingga 

sentuhan dan membangun kesadaran akal dan logika manusia dalam beragama 

menjadi sangat penting. Maka upaya dakwah selain dengan pendekatan emosi dan 

perasaan, juga harus dilakukan dengan membangun kesadaran akal fikiran, 

membangun daya fikir dan nalar mad’u. Manusia mengenal dan memahami Islam 

yang melekat baik dalam prasaannya sebagaimana juga melekat dalam 

pikirannya.48 

Unsur ethos ini dapat dikatakan pula sebagai prinsip dasar dalam retorika 

dakwah, yaitu prinsip rasionalitas dan membangkitkan kesadaran. Orang yang 

menerima kebenaran adalah orang yang bisa bernalar, demikian sebaliknya orang 

yang tidak menerima kebenaran adalah orang yang tidak sanggup bernalar. Dakwah 

sebagai upaya mengajak manusia kepada Islam harus juga dilakukan melalui 

pendekatan yang rasional, logic dan argumentatif. Pendekatan inilah yang dalam 

ilmu retorika Aristoteles disebut dengan logos. Sebagaimana dari cara AGH. Sanusi 

Baco berceramah yang mampu memberikan materi dakwah yang sesuai dengan 

siapa orang yang dihadapinya. Jika AGH. Sanusi Baco bercermah di kalangan 

pemerintahan yang memiliki daya tangkap dan pikir yang baik, maka materi yang 

disampaikan kadang kala menyentuh dalam bahasa akademisi.  

                                                 
48 Umdatul Hasanah, Retorika Dakwah Kontemporer (Banten: Media Madani, 2020), h. 

109. 
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AGH. Sanusi Baco dalam ceramahnya di acara bedah bukunya yang 

berjudul Setia di Jalan Dakwah dan dihadiri oleh Pangdam Hasanuddin pak Agus 

dan Kapolda Sulsel Pak Umar Septono pada waktu itu, beliau mengatakan bahwa, 

salah satu problematika umat sekarang adalah soal keluarga. Terlalu banyak 

persoalan dalam rumah tangga yang berakhir di kantor pengadilan agama, surat 

gugatan perceraian menumpuk, benturan-benturan sulit dihindari. Bahkan keluarga 

yang mapan secara ekonomi dan memiliki pekerjaan mapan teteap saja bercerai. 

Tampaknya mereka bahagia, ternyata tiba-tiba bercerai. Perceraian itu halal tapi 

langit bergetar oleh karena Allah murka. Beliau melanjutkan ceramahnya bahwa 

saya bisa katakan, persoalan umat sekarang bukan lagi persoalan orang berilmu 

karena jumlahnya telah banyak, kampus setiap tahun melahirkan sarjana. Tetapi 

problema sekarang adalah upaya orang berilmu untuk mengamalkan ilmunya. 

Kalau orang berpendidikan saja bercerai, apatah lagi orang yang awam. Sekarang 

sering kita baca di Fajar, di Koran-koran kasus pernikahan usia dini, dia menikah 

muda hanya karena alasan tidak bisa tidur sendiri padahal tanggung jawabnya 

sangat besar. Setiap orang harus ingat kembali ke rumah, artinya urus keluarga 

masing-masing untuk menciptakan kebahagiaannya dalam ridha Allah swt.49 

Logos sebagai komponen penting selain ethos dan pathos dalam retorika 

Aristoteles. Logos berarti, himbauan rasional, logis dan menyentuh logika atau 

masuk akal. Sebagaimana ceramah di atas yang disampaikan di kalangan orang 

terdidik, memiliki jabatan, maka AGH. Sanusi Baco memberikan gambaran-

gambaran tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga, terkhusunya dikalangan 

orang yang sudah memiliki segalanya atau memiliki jabatan. Logos adalah hal yang 

sangat penting untuk penilaian argumentatif sebagai salah satu dimensi persuasi. 

Logos berarti membujuk dengan menggunakan penalaran yang mencakup kognisi 

                                                 
49 AGH. Sanusi Baco, Lc. Sehimpun Kisah dan Hikmah, h. 77. 
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kritis,  keterampilan analitis, ingatan yang baik, dan perilaku yang bertujuan, yang 

merupakan argumentasi paling penting. Bagi Aristoteles Logos adalah wacana 

rasional, logis dan argumentatif.50 

Melihat dari latar belakang keilmuan AGH. Sanusi Baco yaitu ushul fiqhi, 

maka tidak heran jika setiap ayat-ayat yang disampaikannya selalu di formulasikan 

dengan pendekatan latar belakang keilmuannya. Dengan memberikan penjelasan 

secara jelas dan dipadukan dengan pemaparan peristiwa-peristiwa yang dekat 

dengan mad’u. Sebab jika melihat dai atau muballigh sekarang banyak yang asal 

menyampaikan materi saja, semua jenis bidang keilmuan disapu rata tetapi belum 

ahli pada bidang tersebut. Sosok AGH. Sanusi Baco menjadi sosok yang sangat 

telaten dalam memberikan materi kepada para pendengarnya. 

Sebagaimana AGH. Sanusi Baco menjelaskan dalam tesis karya Suhardi, 

bahwa untuk menjadi pelaku amar ma’ruf nahi munkar baik secara individu 

maupun secara kolektif, para ahli berbeda pandangan tentang syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu: 

a. Dai harus memiliki wawasan yang luas , baik ilmu agama maupun ilmu umum. 

b. Dai harus memiliki keterampilan berdakwah. 

c. Dai harus mempunyai integritas yang tinggi dalam penyiaran agama. 

d. Dai harus mempunyai akhlak yang mulia sebagai panutan masyarakat. 

e. Dai harus mempunyai kepedulian kepada umat tanpa pamrih.51 

Untuk menjadi seorang dai atau pelaku amar ma’ruf nahi munkar harus 

memiliki ilmu yang luas dan ahlak yang terpuji, sehingga dapat menunjang 

keberhasilan dakwah yang disampaikan. Orang akan memandang sebelah mata 

pelaku dakwah apabila ada yang tidak sesuai ucapan dan perbuatannya. Pendekatan 

                                                 
50 Rajiyem. Sejarah dan Perkembangan Retorika, Jurnal Humaniora, Vol. 17 No. 2 Juni 

(2005), h. 223. 

51Suhardi, Pemikiran Dan Gerakan Dakwah AGH. Sanusi Baco (1961-2016), h. 101. 
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logos sesuai dengan sunatullah karena menyesuaikan dengan potensi dasar manusia 

itu sendiri. Justru ketika terpaku hanya pada satu aspek dengan sendirinya berarti 

menolak potensi dan sunatullah. Pendekatan logos belum banyak diakui dan 

mendapat tempat secara theoritik dalam keilmuan khithobah di dunia Islam. 

Sehingga dalam beragama sendiri prasyaratnya adalah kesadaran akal pikiran, 

bahkan terdapat ungkapan populer “ la dina liman la aqla lahu”: Tidak ada agama 

bagi orang yang tidak ada akal baginya. Karena akal fikiran bersifat dasariah 

sebagai fitrah manusia dan dimiliki oleh semua umat manusia.52 Dari ungkapan 

tersebut dapat dipahami bahwa kualitas ilmu dalam proses penyampaian dakwah 

sangat penting dimiliki oleh seorang dai. 

Dengan demikian pendekatan logis bukan hanya ditujukan kepada kalangan 

intelek, cendekia dan ilmuwan, karena sejatinya semua manusia termasuk orang 

awam juga memiliki akal fikiran dan daya nalar. AGH. Sanusi Baco menyampaikan 

materi ceramahnya yang menyesuaiakan dengan latar belakang pendengarnya. 

Semua manusia memiliki kemampuan tersebut hanya kualitas dan tingkatannya saja 

yang membedakan. Oleh karena ia mendasar maka semua sasaran dakwah penting 

didekati dengan logos. Meski demikian dalam mendekati daya fikir manusia ada 

tingkatannya, maka pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kadarnya. Termasuk 

kalangan awam juga memiliki kemampuan berfikir, meski taraf berfikirnya 

sederhana. Artinya kalangan sederhana didekatai dengan logika sederhana, 

disesuaikan dengan kemampuan dan daya nalarnya masing-masing. Hal ini selaras 

dengan metode dakwah bil-Hikmah sebagaimana tertera dalam Q.S An-Nahl 

16/125: 

حۡسَنُِّۚ إنَِّ رَبَّكَ 
َ
ٱدۡعُ إلَََِٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلۡۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلَۡۡسَنَةِِۖ وَجََٰدِلهُۡم بٱِلَّتِِ هَِِ أ

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ  
َ
عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ وهَُوَ أ

َ
 ٥٢١هُوَ أ

                                                 
52 Umdatul Hasanah, Retorika Dakwah Kontemporer, h. 156. 
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Terjemahnya:  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.53 

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa Wahai Nabi, 

ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Pilihlah 

jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Ajaklah kaum 

cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata 

bijak, sesuai dengan tingkat kepandaian mereka.54 Sebagaimana Al-Qur’an 

menunjukkan universalitasnya, pesannya demikian terbuka dalam menyasar semua 

kalangan. Kadang pesannya dapat dipahami dengan pikiran sederhana yang dapat 

ditangkap bahkan kalangan rendah sekalipun.  

Sebagaimana isi ceramah AGH. Sanusi Baco pada channel yotube 

Barakka’Na Mangkoso, mengatakan bahwa Nabi kalau ada di rumah itu lupa kalau 

di luar ada pertemuan, lupa kalau di luar ada seminar, yang dilakukan nabi itu kalau 

di rumah bermain sama cucunya Hasan dan Husen, Nabi iaro makkalolo I dan 

ketika itu Hasan dan Husen naikmi di atas punggungnya Nabi, nanti Nabi berdiri 

kalau dia sudah tahu bahwa Hasan Husen ini sudah mau turun lalu Nabi turunkan 

punggungnya pelan-pelan dengan maksud agar cucunya tidak jatuh dan kalau sudah 

turun dia rangkul cucunya lalu cium sedalam-dalamnya. Lanjut AGH. Sanusi Baco, 

salah seorang sahabat melihat demikian lalu sahabat ini mengatakan bahwa ya 

Rasulullah saya adalah ayah dari sepuluh orang anakku tapi saya tidak pernah 

mencium anakku biar satu orang. Apa kata Nabi, saya khawatir kalau seorang ibu 

dan ayah tidak pernah mencium anaknya kalau Allah mencabut rasa sayang dari 

                                                 
53Kementrian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 281. 

54M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 476. 
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dalam hatinya, bapak ibu narekko lisuko ri bolanu kita cium ki baui anakta di’, 

kalau dia bertanya kenapa di ciumka lalu bilang maki ustad Sanusi yang bilang.55 

Sebagaimana isi ceramah yang disampaikan AGH. Sanusi Baco dengan 

mengisahkan kasih sayang Nabi terhadap cucunya, karena pada saat itu kebanyakan 

audiensnya ibu-ibu dan santriwati. Melalui ceramahnya, AGH. Sanusi Baco 

terkadang menyelipkan bahasa bugis sebagai bentuk kalimat nasihat dan karena 

AGH. Sanusi Baco bercermah di kalangan orang bugis. Dari sini kita dapat 

memahami bahwa AGH. Sanusi Baco bercermah menyesuaikan bahasa dan kalimat 

terhadap audiensnya yang memiliki latar belakang sebagai orang tua terhadap anak-

anaknya. AGH. Sanusi Baco menyampaikan pesan akan pentingnya memberikan 

kasih sayang kepada anak, dengan memberikan gambaran perilaku Nabi terhadap 

cucunya. 

Namun terkadang juga memahami pesan membutuhkan pikiran besar serius 

untuk menyingkap makna-makna hakikat yang tersembunyi. Artinya retorika al-

Qur’an sendiri sudah mengandung himbauan-himbauan logic yang beragam dan 

bertingkat. Ada varian pesan yang sederhana dan serius mendalam, sehingga 

membutuhkan ketajaman berfikir dengan penjelasan logis dan argumentatif. 

Pendekatan dengan mengedepankan kesadaran logika dalam mencerna pesan yang 

disampaikan seorang orator dikenal dengan istilah logos dalam istilah retorika 

Aristoteles, maka melalui isi ceramah AGH. Sanusi Baco di atas dapat di lihat 

bahwa beliau menggunakan pendekatan logos dalam bercermah. 

Manusia secara fitrah akan mudah tertarik pada sesuatu yang 

menyenangkan atau menyentuh hatinya, dan pada umumnya hal-hal yang dilakukan 

secara halus lemah lembut penuh belas kasih dan sayang kepada manusia, 

                                                 
55 Pesan Cinta Dari AG. Dr. H. Sanusi Baco, Lc Buat Ummat, Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=mtSvMzl4JQA&t=622s, diakses pada 12 November 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=mtSvMzl4JQA&t=622s
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merupakan cara yang secara alamiah disukai manusia.56 Agama Islam hadir 

membebaskan umat manusia dari penindasan hawa nafsunya. Meluruskan umat 

manusia dari jalan kesesatan yang menutupi kebenaran dan membelenggu akal 

fikirannya dan merendahkan sisi kemanusian sendiri. Kehadiran Islam 

membangunkan kesadaran akal fikiran sebagai potensi dasariahnya. Ayat yang 

pertama kali diwahyukan adalah ayat yang membangun kesadaran pikiran dengan 

perintah membaca (iqra). Proses membaca bukan semata mengaktifkan daya 

inderawi, namun lebih mengaktifkan dan membangkitkan daya pikir dan imajinasi. 

Sebab tanpa logika dan kesadaran berfikir tidak mungkin dapat memahami bacaan 

dengan baik. Iqra juga artinya membaca pesan dan menafsirkan pesan. Pesan terdiri 

dari bahasa dan simbol-simbol, di mana penafsiran dan memaknai simbol hanya 

dapat dilakukan dengan pikiran, demikian juga menyampaiakan atau 

mengkomunikasikan pesan hanya terjadi dengan keterlibatan pikiran. Dakwah 

Islam sebagai proses penyampaian dan penyebar luasan pesan agama, membangun 

kesadaran bagi penerimanya.  

Dakwah Islam merupakan upaya terbuka bukan memaksa, memberikan 

ruang dialog bukan dogma semata. Retorika dakwah Islam justru menampilkan dan 

menghargai manusia penerima sebagai subyek yang terlibat secara aktif bukan 

hanya menerima dan pasif. Subyektifasi terhadap mad’u nampak ketika posisi dan 

kebutuhan mad’u serta hal-hal lain yang terkait dengan mad’u mendapat 

penghargaan tinggi dan perhatian yang diutamakan dalam dakwah. Bagaimana dai 

harus menyesaikan diri dengan segala kebutuhan mad’u bahkan kebiasaan mad’u 

dikedepankan, bukan kebutuhan dai. Bagaimana prasyarat dai harus memenuhi 

kualifikasi yang semuanya mengarah agar mad’u dapat memahami dan 

menerimanya.  

                                                 
56 Hamka, Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah (Jakarta: Gema Insani Pres, 2018), h. 36. 
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Jadi bukan dai yang memaksakan diri agar mad’u mengikutinya dan 

menghormatinya. Justru ketika dai mampu mendekati perasaan dan logika mad’u, 

pada akhirnya dai dengan sendiri yang akan mendapatkan tempat di mata dan hati 

serta logika mad’u. Semua itu terjadi karena diawali oleh sikap Dai yang 

“mengalah” dalam arti tidak diawali oleh kepentingan dirinya, akan tetapi semata 

oleh kepentingan agama dan kebutuhan umatnya. Sebagaiaman yang prinsip yang 

telah dijalankan AGH. Sanusi Baco jalankan selama ini dengan lebih 

mengedepankan kepentingan mad’u, bukan kepentingan pribadi atau organisasi. 

Dakwah Islam terjadi hubungan timbal balik secara aktif dan bernegosisasi 

menggerakan pesan yang sama menjalankan kewajiban agama dan bertanggung 

jawab di mata Tuhan. Sebagai bagian dari konsekwensi keberagamaan, maka 

dakwah yang diterima oleh mad’u harus terus bergerak dan disebarkan kepada yang 

lainnya. Agama bukan hanya dianut dan diamalkan akan tetapi juga dihayati dan 

dipikirkan. Sebab agama itu sejatinya harus dipikirkan bukan sekedar diamalkan 

dan dirasakan. Sehingga memiliki kekokohan dalam pikir, rasa dan karsa, itulah 

konsep beragama secara holistic menyeluruh dengan melibatkan semua komponen 

potensi dalam diri manusia.  

Logos merupakan istilah yang menunjukkan pada model pembicaraan yang 

rasional logis dan argumentatif. Dengan demikian pendekatan logos dalam 

rethorika Arestolian selaras dengan konsep dakwah Islam itu sendiri. Dalam 

konteks penyampaian dakwah, adalah proses membangun kesadaran umat manusia 

tentang kebenaran Islam melalui penjelasan yang sejelas-jelasnya. AGH. Sanusi 

Baco membangun kesadaran audiensnya dengan menyesuaikan bahasa dan materi 

yang di gunakan beliau ketika bercermah. Maka bahasa dakwah yang dilakukan oeh 

pendakwah adalah bahasa yang mudah dipahami dan diterima secara logis pada 
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pikiran mad’u. Bukan dengan bahasa manipulatif yang mendramatisir kebohongan 

dan di luar nalar logis mad’unya.  

Dakwah bukanlah doktrinasi yang mematikan daya nalar, namun sebaliknya 

ia menjadi fasilitas dan ruang menghidupkan dan membangun kesadaran logis umat 

manusia yang fitri. Kehadiraan Rasul yang diutus ke muka bumi dengan tugas 

membawa risalah dan menyampaikan dengan jekas dan terang. Kejelasan dan 

keterangan hanya dapat ditangkap bukan hanya dengan panca indera akan tetapi 

melalui perasaan dan akal pikiran. 

Sebagaiamana dari penjelasan retorika dakwah AGH. Sanusi Baco melalui 

pendekatan teori Aristoteles, maka dapat dipahami bahwa retorika dakwah AGH. 

Sanusi Baco bertujuan sebagai berikut: 

1. To Inform, yaitu memberikan penerangan dan pengertian. 

Salah satu isi ceramah yang disampaikan oleh AGH. Sanusi Baco yaitu 

memberikan penerangan dan pengertian kepada para pendengarnya dengan 

mengungkap defenisi tema yang akan dibahas pada saat itu. Sebagaiamana dalam 

ceramahn AGH. Sanusi Baco pada channel Al-Wasthu mengatakan “siang hari ini 

kita akan bersama- sama  membuka kembali salah satu halaman sejarah dari seorang 

pemimpin yang paling tebal halaman sejarahnya yaitu nabi Muhammad saw, kita 

buka setidaknya tiap tahun halaman sejarahnya agar kita bisa melihat nabi, kita 

belum pernah melihat dan nabi juga sudah terlalu jauh jaraknya sudah 15 abad 

meninggalkan kita dan dia yang membawa lampu, bukan lampu PLN tapi yang 

dibawa oleh nabi adalah lampunya kemanusiaan, sebab sebelum nabi lahir dunia 

ini gelap, kenapa gelap karena mati lampu yaitu lampunya kemanusiaan, oleh 

karena itu nabi bersabda “ tuba liman ra’ani wa aamana bihi bahagialah orang yang 

melihat saya lalu dia beriman kepadaku tapi wa tuba wa tuba lebih berbahagialah 

lagi orang yang beriman kepadaku tapi dia tidak pernah melihatku. Kitami ini 
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semua pak, karena kita beriman kepada nabi sekalipun kita tidak pernah 

melihatnya.57  

Dari perkataan AGH. Sanusi Baco, dapat dipahami bahwa beliau 

memberikan defenisi dari tema pembahasan, agar pendengar mendapat gambaran 

penerangan terlebih dahulu sehingga materi yang disampaikan dapat mudah 

dipahami. Para da’i harus memperhatikan prinsip ini untuk menarik perhatian objek 

dakwah, yaitu at-ta’rif qabla at-taklif mendorong masyarakat untuk beramal 

dengan kebenaran tersebut dan menjelaskan mengenai besarnya pahala yang 

dijanjikan atas setiap orang yang berbuat demikian. Sebelum memberi beban, perlu 

ada fase pengenalan kepada objek dakwah. Fase pengenalan merupakan fase 

terpenting dalam dakwah, karena apabila seorang da’i baik dalam menjelaskan awal 

dakwahnya berupa pengenalan, maka objek dakwah akan mudah untuk menerima 

dan menajdi senang untuk melaksanakannya 

2. To Consive, yaitu meyakinkan dan menginsafkan. 

AGH. Sanusi Baco dengan kredibilitaas yang dimiliki mampu meyakinkan 

pendengarnya dengan setiap kata yang teruicap dari beliau. Seseorang yang  berbica 

tanpa landasan yang kuat, maka apa yang disampaikan akan sulit untuk meyakinkan 

pendengarnya. Sebagaiaman AGH. Sanusi Baco di dalam berceramah mampu 

memberikan materi yang memiliki landasan yang kuat, sehingga mudah diterima. 

Salah satu sambungan isi ceramah AGH. Sanusi Baco di atas dengan memberikan 

gambaran awal bahwa beruntunglah orang yang melihat Nabi Muhammad lalu dia 

beriman kepadanya, lalu beliau melanjutkan “ lalu bagaiamana dengan Abu Jahil 

yang hari-hari melihat Nabi Muhammad tapi Abu Jahil sudah ditetapkan sebagai 

orang yang celaka dunia akhirat, dijawab bahwa betul hari-hari melihat Muhammad 

tapi Abu Jahil hanya melihat sebatas Muhammad tapi Abu Jahil tidak pernah 

                                                 
57GuruttaH.SanusiBaco,Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=P4ynZToRvMI&t=2

24s, diakses pada 7 Februari 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4ynZToRvMI&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=P4ynZToRvMI&t=224s
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melihat Nabi Muhammad selama hidupnya, jadi Abu Jahil itu hanya melihat 

Muhammad tapi tidak pernah melihat Nabi Muhammad maka dia diberi gelar Abu 

Jahlin yaitu bapaknya orang bodoh, apakah Abu Jahil bodoh dalam pengertian ilmu, 

tidak. Abu Jahil adalah orang yang pintar tapi dia diberi gelar bapaknya orang 

bodoh karena mengerti kebenaran tapi dia sendiri menginjak-injak kebenaran itu. 

Oleh karena itu Abu Jahil sebenarnya tidak diikat oleh waktu, kapan ada orang yang 

mengerti kebenaran tapi dia sendiri menginjak-injak kebenaran, maka itulah Abu 

Jahilnya abad ke 20.58 Pada isi ceramah ini, AGH. Sanusi Baco meyakinkan orang 

bahwa orang yang bodoh itu adalah orang yang mengerti kebenaran tapi dia sendiri 

menginjak-injak kebenaran tersebut. 

3. To Inspire, yaitu menimbulkan inspirasi dengn teknik dan sistem 

penyampaian yang baik dan bijaksana. 

Hampir semua da’I mampu meyampaikan materi cermahnya dalam 

berdakwah, tapi sangat jarang seorang dai’I mampu memberikan penyampaian 

yang baik dan bijaksana. Salah satu kekuatan dan ciri khas AGH. Sanusi Baco 

dalam berceramah, yaitu mampu menjelaskan dan m engurai permasalahn dengan 

sistematika bahasa yang baik dan bijaksana. Sebagaiaman dalam isi ceramahnya 

dalam channel LAF Channel “salah satu nikmat yang besar bagi kita yaitu 

najaabatul aula anak-anak kita semua berhasil, ada sarjana ini, ada ustad ini maka 

itulah nikmat. Oleh karena itu Nabi mengajak kepada seluruh orang tua bahwa 

berjanjilah sebelum aku meninggal dapat mewariskan kepada ankku dua perkara 

yaitu akhlakul karimah dan budi pekerti yang luhur. Lanjut beliau mengatakan biar 

tidak ada harta, sebab alangkah sikasanya orang tua apabila anaknya tidak ada yang 

beres seperti yang kita lihat di televisi ada yang mencuri, ada yang merampok 

karena tidak diberi uang oleh ibunya. Termasuk nikmat yang besar adalah iman, 

                                                 
58GuruttaH.SanusiBaco,Youtube,https://www.youtube.com/watch?v=P4ynZToRvMI&t=2

24s, diakses pada 7 Februari 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4ynZToRvMI&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=P4ynZToRvMI&t=224s
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iman adalah sumber kebahagiaan , sumber ketentraman, iman adalah tembok 

pemisah antaran manusia dan dosa dan maksiat. Rasulullah bersabda “ tidak 

mencuri seorang pencuri selama masih beriman, tidak korupsi seorang koruptor 

selama masih beriman, dan tidka berzina seorang pezina selama masih beriman. 

Kalau demikian, apa yang kita lihat di layar televisinya Indonesia setiap hari banyak 

pelaku kejahatan, maka permasalahan kita saat ini adalah krisis iman.59 Dalam 

penjelasan ini, AGH. Sanusi Baco memberikan gambaran tentang pentingnya iman 

sebagai tembok pemisah antara manusia dengan dosa dan maksiat. 

4. To Intertain,  yaitu menghibur, menyenangkan dan memuaskan 

Era dakwah sekarang telah memasuki era dakwah millenial, di mana para 

subjek dakwah mulai memodifikasi konsep atau strategi dalam melakukan dakwah 

atau berceramah. Tetapi banyak pula da’I pada era sekarang lebih memntingkan 

lucu atau hiburan semata dari pada isi dari ceramahnya. Sehingga para pendengar 

hanya mendaptkan lucunya saja tanpa mendapatkan materi yang membekas. AGH. 

Sanusi Baco dikenal sebagai da’I yang mampu merangkul dari semua kalangan, isi 

cermahnya pun bervariatif dan sesekali dapat membeuat orang tertawa dengan 

guyonannya yang ringan dantanpa dibuat-buat.  

Sebagaimana ceramah AGH. Sanusi Baco pada channel Barakka’na 

Mangkoso menjelaskan bahwa betapa pentingnya orang tua merawat kasih sayang 

kepada anak-anaknya, bahkan Nabi Muhammad sangat sayang kepada cucunya 

hasan dan husein dan selalu mencium kening dari cucunya tersebut. Dalam 

ceramahnya AGH. Sanusi Baco melanjutkan bahwa ada sahabat yang mengatakan 

kepada Nabi bahwa ya Rasulullah, saya memilki 10 anak tetapi saya tidak pernah 

mencium anakku biar satu orang. Apa kata nabi, saya khawatir jika seorang ibu dan 

ayah tyidak pernah mencium anaknya kalau Allah cabut rasa kasih sayang dari 

                                                 
59CeramahGuruttaSanusiBacoSebelumMeninggal,Youtubehttps://www.youtube.com/watc

h?v=v7WIsYhDMoc&t=211s , diakses pada tanggal 7 Februari 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=v7WIsYhDMoc&t=211s
https://www.youtube.com/watch?v=v7WIsYhDMoc&t=211s
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hatinnya. Kemudian AGH. Sanusi Baco melanjutkan dengan candaannya dan 

mengatakan, bapak ibu ikko lisuki ri bolata ki baui anakta di’, kalau dia bertanya 

kenapa kita ciumka, bilang saja ustad Sanusi yang suruhka yah karena memang 

harus kita lakukan. Ibu-ibu sekalian, apa yang dilakukan nabi itu lalu saya 

praktekkan di rumah. Saya punya cucu 12 orang dan masih ada yang TK dan SD, 

ketika mereka ke sekolah pasti mereka datang dulu kamarku dan berbaris untuk di 

doakan dan saya cium, setelah itu baru saya kasih uang saku masing-masing tiga 

ribu.60  

Dari apa yang disampaikan AGH. Sanusi Baco, dalam video tersebut orang-

orang yang ada pada saat itu tertawa dengan anjuran yang disertai guyonan ringan 

dari AGH. Sanusi Baco kepada jamaah. Dan juga salah satu latar belakang ciri khas 

humor dari AGH. Sanusi Baco hampir sama dengan Gusdur yang merupakan 

sahabatnya sendiri sewaktu beliau kuliah di Mesir. 

 Batasan humor dalam retorika harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

saat berhadapan dengan mad’u. Jadi memberikan humor itu yang benar-benar 

nyata, bukan humor atau ngelawak di dalam proses berdakwah. Contoh saat da’i 

berhadapan dengan orang yang tidak begitu mengenal agama, maka bahasa retorika 

yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkatan yang sesederhana mungkin, 

agar mad’u mampu memahaminya. Bukan dengan memberikan humor yang benar-

benar humor (ngelawak). Maka tidak akan sampai materi yang disampaikan kepada 

mad’u tersebut. Hal yang lucu atau yang disebut humor dalam berdakwah memiliki 

porsi yang penting. AGH. Sanusi Baco menurut peneliti, telah memiliki porsi yang 

pas untuk penyampaian humor dalam dakwahnya. 

 

5. To Ectuate, yaitu menggerakkan dan mengarahkan  

                                                 
60 Pesan Cinta Dari AG. Dr. H. Sanusi Baco, Lc Buat Ummat, Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=mtSvMzl4JQA&t=622s, diakses pada 7 Februari 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=mtSvMzl4JQA&t=622s
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Berbagai macam bentuk pengarahan yang baik dari AGH. Sanusi Baco 

dalam bercermah dan dapat dilihat dari potongan-potongan materi ceramah AGH. 

Sanusi Baco yang telah digambarkan di atas. Sejatinya apa yang disampaikan dari 

beliau adalah merupakan bentuk dakwah yang baik dalam  upaya memberikan 

pengarahan bagi orang yang di dakwahinya. 

Tujuan retorika sangatlah penting bagi diri seorang da’I. karena tujuan 

retorika adalah modal dasar yang harus dimiliki para da’I dalam bercermah. Oleh 

karena itu, retorika sebagai seni dalam berbicara sangat diperlukan untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan arti pembicara dan sangat 

penting bagi para da’I, agar apa yang disampaikan dapat menjadikan sebuah 

perubahan dan bermanfaat bagi pendengarnya. 

Melihat dari tujuan retorika dakwah dari AGH. Sanusi Baco, maka dapat 

dikatakan AGH. Sanusi Basco memiliki keunikan tersendiri dalam penyampain isi 

ceramahnya. Keuinikan yang dimaksud sebagai berikut: 

1) Kekayaan materi dakwah. Hal itu dilatar belakangi kemampuannya 

menggali referensi dalam sumber aslinya, bahasa arab. AGH. Sanusi Baco  

memiliki khazanah materi dakwah yang variatif. Kekayaan materi dakwah 

dan kemampuan menggali khazanah bahasa Arab membuat para jamaah 

selalu mendapatkan sesuatu yang kedengaran baru.  Beliau sering 

menekankan bahwa Muballigh yang kekurangan materi dakwah jauh lebih 

bahaya dari pada pasien yang kekurangan darah. 

2) Kemampuan retorikanya tinggi dan diformulasi dalam bahasa popular yang 

mudah dipahami jamaah. Tidak banyak muballigh yang mampu 

menyampaikan sebuah problema yang sulit kemudian menjadi mudah 

dipahami jamah. Husni Djamaluddin pernah berpesan, “ciri keulamaan 

seseorang, jika ada masalah yang rumit, dengan piawai diuraikan dengan 
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mudah di tangan ulama. Ciri bukan ulama, sekalipun dia mengaku ulama 

adalah jika ada sesuatu yang mudah, justru tambah rumit jika dihadapkan 

kepadanya.” Ciri kemudahan dalam menyimak materi dakwah serta contoh-

contoh yang pas itu yang melekat pada AGH. Sanusi Baco, sehingga 

sekalipun materi dakwahnya sudah pernah disampaikan, tapi disuguhkan 

dalam formulasi dan kemasan yang baru dan tetap segar di telinga jamaah. 

3) Dakwah AGH. Sanusi Baco selalu menekankan pentingnya pengamalan 

agama. Agama bukan sekedar diketahui dan diimani, tetapi lebih dari itu 

harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau melihat masalah umat 

Islam sekarang bukanlah masalah ilmu pengetahuan, melainkan masalah 

pengamalan keagamaan. 

D. Respon Mad’u terhadap Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco 

Beragam pengkhidmatan AGH. Sanusi Baco mendapatkan pengakuan 

umat. Penghargaan secara fisik serta pengakuan dari orang-orang pun banyak 

diberikan kepada beliau. Bukan hanya sebagai tokoh agama, tokoh lokal, tapi juga 

sebagai tokoh nasional dalam berbagai identifikasi ketokohannya. Sehingga dalam 

penelitian ini penulis berusaha mencari dari berbagai sumber mengenai pendapat 

mereka tentang bagaiamana retorika dakwah AGH. Sanusi Baco dalam 

menyampaikan dakwahnya. 

a. H. M. Jusuf Kalla 

Menurut H. M. Jusuf Kalla megatakan, bahwa saya kira AGH. Sanusi Baco 

tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang berilmu, menjadi seorang ulama 

sebagaiamana yang dikenal masyarakat sekarang, karena sejak muda beliau melalui 

proses pendidikan dan pemondokan di pesantren, sebelum pergi meratau menuntut 

ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. AGH. Sanusi Baco memiliki pergaulan 

yang sangat luas. Sikapnya yang luwes dan selalu mampu membawa diri, membuat 
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beliau mampu diterima dalam pergaulan sosial yang sangat dinamis. Semua itu 

karena beliau adalah ulama yang pengetahuannya baik dan luas di dalam 

berceramah, sehingga menunjukkan keteladanan dalam kehidupan sebagai seorang 

ulama.61 

b. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA 

Ketika AGH. Sanusi Baco menjadi Rektor Universitas Al-Gazali, saya 

pernah mendampinginya sebagai sekretaris Rektor dan terakhir Pembantu Dekan II 

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Al-Gazali. Nasihat beliau selalu menyentuh 

batin, walaupun ada pesan yang berulang, tetapi kita tidak pernah bosan 

mendengarnya. Lanjut Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, mengatakan bahwa 

suatu ketika ada yang bertanya kepada Gurutta, apa dan bagaimana resepnya bisa 

mengajar dan berdakwah begitu mengesankan dan tanpa membosankan? Beliau 

menjawab, kuncinya keikhlasan dan hati nurani. Saya masih ingat pesan beliau: 

Kullu ma kharaja min al-qalb waqa’a fi al-qalb (semua yang keluar dari batin, 

maka itlah yang akan mendarat di dalam batin). 

Salah satu kekuatan Guurutta ialah ketawadhuanya. Beliau tidak pernah 

melontarkan kata-kata yang bisa ditafsirkan sebagai orang angkuh, meskipun ilmu 

dan kearifannyatidak teringkari. Beliau tidak pernah terdengar menyebut 

kekurangan dan kesalahan orang di depan publik. Gurutta pengurus teras NU pusat 

sampai di tingkat wilayah, tetapi semua ormas lain merasa memilikinya. Beliau 

tidak pernah dianggap orang lian oleh siapapun. Kesemuanya ini membuktikan 

keutamaan beliau.62 

c. H. Tamsil Linrung 

                                                 
61Waspada, Anregurutta Sanusi Baco, Dinamika Dakwah, h. 165. 

62 Waspada, Anregurutta Sanusi Baco, Dinamika Dakwah, h. 165. 
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H. Tamsil Linrung mengatakan bahwa saya sangat beruntung pernah tinggal 

di dekat Masjid Lailatul Qadri Makassar. Kami selalu berharap waktu subuh segera 

tiba, sebab dapat mendengarkan ceramah yang menarik menjelang salat jamaah 

subuh dari Anregurutta. Sejak itu saya selalu mengejar ke tempat-tempat lain di 

mana Anregurutta akan mengisi pengajian sampai akhirnya saya ikut organisasi 

pelajar IPNU dan organisasi mahasiswa PMII. Semenjak itu saya semakin sering 

mendengar ceramah-ceramah beliau. Tema apapun yang beliau bawakan selalu 

terasa sangat menarik. 

Sebagai aktivis, saya sangat egaliter dan berujung pada sikap yang kadang 

tidak proporsional. Ceramah-ceramah beliaulah yang banyak menwarnai 

keseharian saya hingga saat ini. Beliau tak hanya mengajarkan, tapi juga 

mempraktekkan dalam kesehariannya tentang apa yang beliau ajarkan dan berusaha 

mengamalkannya dengan menyaksikan langsung contoh-contoh dari perilaku 

keseharian beliau. Legitimasi spiritual melimpahruahi setiap untaian nasehar 

Anregurutta, karena metode dakwahnya mengedepankan pendekatan kebersamaan 

dalam balutan kemanusiaan. Dakwah beliau merangkul, bukan sekedar memotivasi. 

Beliau mencari titik temu di belantara khazanah nilai-nilai universal Islam. Ruh 

yang sarat value itu menyesapi setiap materi dakwah, hingga mewarnai dinamika 

dakwah beliau hingga saat ini.63 

d. Respon Jamaah Masjid Raya 

Kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu dalam 

berceramah dapat menjadi gambaran kepribadian bagi seorang dai.  Semakin baik 

gaya bahasanya, semakin baik pula penilaian orang terhadapnya, semakin buruk 

gaya bahasa seseorang, semakin buruk pula penilaian diberikan padanya. Gaya 

bahasa itu menghidupkan kalimat dan memberi gerak pada kalimat. Gaya bahasa 

                                                 
63 Waspada, Anregurutta Sanusi Baco, Dinamika Dakwah, h. 165. 
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itu menimbulkan reaksi tertentu untuk menimbulkan tanggapan pikiran kepada 

pembaca, tetapi melihat dari sosok AGH. Sanusi Baco yang memiliki gaya bahasa 

berbeda dengan dai atau muballigh pada umumnya. 

Sebagaiamana respon dari H. Sanatu yang merupakan jamaah tetap Masjid 

Raya pada tesis karya Suhardi, mengatakan bahwa saya sudah berpuluh-puluh 

tahun mengenal AGH. Sanusi Baco. Setiap beliau berceramah pasti selalu 

mengamalkan dari apa yang disampaikannya. Contohnya AGH. Sanusi Baco 

berbicara tentang pentingnya sedekah, maka beliau itu adalah orang yang rajin 

bersedekah. Buktinya setiap saya dipanggil ke rumahnya saya selalu di kasih baju, 

sarung dan lainnya. 

Dalam respon di atas, menggambarkan bahwa dakwah yang disampaikan 

AGH. Sanusi Baco adalah dakwah bil-lisan yang sejalan dengan dakwah bil-halnya. 

Bukanlah seorang muballigh yang baik jika selalu menyampaikan atau berdakwah 

tentang keutamaah shalat berjamaah di masjid kemudian orang yang berdakwah 

tidak pernah muncul di masjid shalat berjamaah. Ibarat lilin yang menerangi orang-

orang disekelilingnya namun dia sendiri yang membakar dirinya. 

Sebagaiamana yang dikatakan surgaman selaku jamaah Masjid Raya 

Makassar bahwa AGH. Sanusi Baco adalah sosok yang sangat memberikan 

pencerahan bagi jamaah, sebab beliau sudah lama mengabdikan dirinya di Masjid 

Raya. Kami sebagai jamaah selalu menunggu ketika beliau bercermah, bahasa dan 

pengajaran yang di berikan AGH. Sanusi Baco selalu pas di pikiran dan hati kami 

karena bahasa yang digunakan adalah bahasa qalbu atau bahasa hati.64 Sehingga 

bagi siapa saja yang mendengarkan ceramahnya pasti terdiam dan menyimaknya 

secara seksama. Entah apa amalan yang selalu di jalankan beliau, baru melihatnya 

                                                 
64 Suhardi, Pemikiran Dan Gerakan Dakwah AGH. Sanusi Baco (1961-2016), h. 117. 
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saja hati ini sudah merasa tentram.65 Sejalan yang dikatakan Ambo Sakka selaku 

pengurus Masjid Raya Makassar bahwa ceramah-ceramah yang disampaikan AGH. 

Sanusi Baco selama di sini sangat memberikan pengaruh kepada jamaah, dengan 

memberikan pemahaman-pemahaman secara detail dan selalu memberikan contoh 

yang dekat dengan keseharian kita. Saya juga selaku pengurus disini selalu 

dinasihati secara langsung oleh beliau, secara beliau adalah ketua yayasan Masjid 

Raya ini, jadi wajar jika AGH. Sanusi Baco banyak menghabiskan waktu 

dakwahnya di Masjid Raya.66 

Sejalan dengan yang dikatakan Taufiq Sanusi sebagai seorang anak, 

mengatakan bahwa AGH. Sanusi Baco itu adalah sosok panutan yang bukan hanya 

dimiliki oleh kami keluarganya, tapi lebih bisa dikatakan beliau adalah milik umat. 

Ketika saya masih kecil, setiap hari sabtu minggu hampir kami tidak pernah 

mendapati Abah berada di rumah karena pasti Abah sudah berada di daerah untuk 

memenuhi panggilan jamaah untuk berceramah. Taufiq Sanusi melanjutkan bahwa 

saya pernah bertanya kepada Abah bahwa apa resepnya sehingga setiap Abah 

berceramah pasti jamaah itu selalu senang dengan apa yang disampaikan, lalu Abah 

menjawab dakwah itu nak adalah keikhlasan, dulu ketika Abah masih muda ketika 

dipanggil berceramah di daerah seperti Mamuju, Bone, Polman, dan masih banyak 

lagi daerah lainnya, pasti Abah terima karena saya yakin bahwa ilmu yang kumiliki 

ini adalah titipan dari Allah dan ketika saya menyampaikannya dengan ikhlas, maka 

pasti akan sampai kepada siapa saja yang mendengarnya. Jadi persoalannya itu, 

menjadi seorang hamba adalah melayani orang, memahami orang, mengerti orang, 

dan tidak pernah berharap, meminta, apalagi memaksa orang untuk memahami kita, 

mengerti kita, itu gambaran kita menjadi pelayan bagi seluruh aktivitas kebaikan 

                                                 
65 Surgaman (34), Wiraswasta, Wawancara, di Masjid Raya Makassar pada tanggal 10 

Oktober 2020. 

66 Ambo Sakka (47),  Pegawai Negeri Sipil, Wawancara, di Masjid Raya Makassar pada 

tanggal 10 Oktober 2020. 
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untuk manusia, melayani dalam konteks seluruh aktivitas kebaikan manusia sama 

artinya menjadi pelayan bagi pencipta manusia itu sendiri. Jadi bahagiakan mereka, 

kasih senang mereka, ujar Taufiq Sanusi dalam menceritakan apa yang pernah 

disampaikan AGH. Sanusi Baco kepadanya.67 

Berdasarkan dari beberapa respon di atas, menurut penulis bisa dikatakan 

bahwa AGH. Sanusi Baco berdakwah dengan hati dan atas dasar pengabdiannya di 

jalan dakwah. Beberapa jamaah dan pengurus Masjid Raya merasa bahwa 

kehadiran AGH. Sanusi Baco dalam memberikan ceramah atau pengajian sangat 

memberikan dampak positif, terlebih cara atau bahasa yang digunakan AGH. 

Sanusi Baco mampu menghadirkan kesan psikologis yang positif bagi para jamaah. 

Retorika dakwah beliau ibaratnya seperti air yang mengalir dengan tenang, tutur 

kata yang baik, serta penjelasan yang sangat jelas dengan memberikan gambaran 

yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Taufiq Sanusi (47), Pegawai Negeri Sipil, Wawancara, di Kantor Kopertais Wilayah VIII 

pada tanggal 8 Januari 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil penulisan 

yang dilakukan pada penelitian ini tentang Retorika Dakwah AGH. Sanusi Baco, 

maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep dakwah yang dijalankan AGH. Sanusi Baco adalah konsep dakwah 

dengan menggunakan metode dakwah bi al-lisan dan bi al-hal. Kekuatan 

dakwah AGH. Sanusi Baco ada pada dakwah bi al-lisannya dengan 

menyampaikan materi ceramah melalui cara mengajar yaitu kapasitas sebagai 

pengajar di Pesantren dan Kampus. Konsep pengajaran atau pemberian 

materi-materi dakwah dengan menggunakan sistem klasikal dan halaqah.  

2. Retorika dakwah AGH. Sanusi Baco dapat dilihat melalui teori Aristoteles 

yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos AGH. Sanusi Baco dapat kita lihat 

bahwa kredibilitas yang dimilki oleh AGH. Sanusi Baco itu sudah melekat 

ketika awal beliau pulang menuntut ilmu dari Universitas Al-Azhar Cairo 

Mesir, sebab di lihat dari latar belakang keilmuannya AGH. Sanusi Baco 

menjadi seorang dai dengan ciri khas penyampaian dakwahnya. Pathos AGH. 

Sanusi Baco Daya tarik dakwah AGH. Sanusi Baco karena memiliki ciri khas, 

meskipun terkadang ada isi ceramah yang berulang beberapa kali di tempat 

yang berbeda dengan tema yang sama tapi tetap saja menarik. Logos AGH. 

Sanusi Baco yaitu membangun kesadaran audiensnya dengan menyesuaikan 

bahasa dan materi yang di gunakan beliau ketika bercermah. Maka bahasa 

dakwah yang dilakukan oeh pendakwah adalah bahasa yang mudah dipahami 

dan diterima secara logis pada pikiran mad’u. Bukan dengan bahasa 
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manipulatif yang mendramatisir kebohongan dan di luar nalar logis 

mad’unya. 

3. Respon mad’u terhadap retorika dakwah AGH. Sanusi Baco menunjukkan 

bahwa beliau memiliki retorika yang khas, setiap penyampaiannya yang 

berisikan nasihat-nasihat agama dan lebih menekankan pada pengamalan 

beragama. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi terhadap beberapa 

pihak yang berkompeten khususnya pembina majelis taklim yang ada di Indonesia 

dalam upaya menanggulangi perilaku menyimpang masyarakat yaitu: 

1. Hendaknya dai atau muballigh di era sekarang mampu menjadikan AGH. 

Sanusi Baco sebagai contoh atau role model dalam menjalankan kegiatan 

dakwahnya. Dai atau muballigh dituntut agar dakwah bi al-lisannya sejalan 

dengan dakwah bi al-halnya, agar mad’u dapat melihat bahwa ada contoh 

yang bisa ditiru serta di aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya dari apa 

yang disampaikan oleh seorang dai atau muballigh. 

2.  Hendaknya dai atau muballigh dapat memiliki ketiga unsur retorika 

Aristoteles di dalam pribadinya, yaitu ethos, pathos, dan logos sebagaiamana 

dari hasil penelitian ini bahwa AGH. Sanusi Baco adalah sosok yang memiliki 

ketiga unsur retorika tersebut. Sehingga dalam proses dakwah, antara objek 

(dai) dan subjek (mad’u) ada feedback dari sajian dakwah yang telah 

disampaikan. 
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