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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, sesuai 

SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 خ

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 
 ح

 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

D 

 

de 

 
 ذ

 

żal 

 

Ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز

 

zai 

 

Z 

 

zet 

 
 ش

 

sin 

 

S 

 

es 

 
 ظ

 

syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ 

 

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 

 
 و

 

mim 

 

M 

 

em 

 
ٌ 

 

nun 

 

N 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

W 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

‟ 

 

Apostrof 

 
 ي

 

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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apostrof (‟). 

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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ًَ  fatḥah dan yā‟ Ai a dan i ـ 

 fatḥah dan wau Au u dan u ـ ىَ 

Contoh: 

ُ فَ   kaifa : ك 

لَ   haula : ه ى 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥahَdan alif atau yā‟ Ā ...َ َاَ|َ...َ َي
a dan garis di 

atas 

ًـ ــــ ـ  kasrah dan yā‟ Ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau Ū ـ ى
u dan garis di 

atas 



xii 
 

xii 
 

Contoh: 

اخَ   māta : ي 

ي ً  ramā : ر 

ُ مَ   qīla : ل 

خَ  ى   ً  َ : yamūtu 

 

Tā‟ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

حَ  الأ ط ف الَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl : ر 

ه ح َ َ ُ حَ  ا ن ف اض  د   ً  al-madīnah al-fāḍilah : ا ن 

ح َ  ً ك   al-ḥikmah : ا ن ح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا َ تَُّ  rabbanā : ر 

ُ ُا ََ َ جَّ  : najjainā 

كَ   al-ḥaqq : ا ن ح 

ىَ   nu“ima : َ عِّ

وَ  د   aduwwun„ : ع 

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

kasrah (ًَّ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــ ـ
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Contoh: 

 ًَ ه    Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

 ًَ ت ر   Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  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 mengi-

kutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihu-

bungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

صَ   ً  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نشَّ

ن ح َ ن س   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا نسَّ

ف ح َ  al-falsafah : ا ن ف ه ط 

 al-bilādu : ا ن ث لا دَ 

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: 

 ٌَ و  ر   ta‟murūna : ت أ ي 

عَ   „al-nau : ا نَُّى 

ءَ   ٍ  syai‟un : ش 

خَ  ر   umirtu : أ ي 

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 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
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akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. 

Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (َ الل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َاللَ   ٍ  َ  billāh ت اللهَ   dīnullāhد 

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ح َالل َ  ً ح  َر   ٍ َف   hum fī raḥmatillāh =  ه ى 

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 Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. 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: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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Inna awwala baitin wudi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

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

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta„ālā 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR          =   Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama        : Mutiara Octhariani 

NIM          : 30100119123 

Judul         : Makna Simbolik Perahu Sandeq Masyarakat Mandar Dalam 

                     Perspektif Charles Sanders Pierce         

 

Penelitian ini membahas tentang “Makna Simbolik Perahu Sandeq 

Masyarakat Mandar Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce”. Adapun fokus 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan Charles 

Sanders Pierce tentang makna simbolik, 2) Bagaimana makna simbolik Perahu 

Sandeq, 3) Bagaimana Perahu Sandeq ditinjau dari perspektif Charles Sanders 

Pierce. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (Library Research) 

bersifat kualitatif yang deskriptif akan tetapi juga membutuhkan beberapa data 

dari lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yakni 

data yang diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya seperti dari buku, 

makalah, jurnal, dan artikel. Data sekunder yakni data yang diperoleh langsung 

dari lapangan, data tersebut diperoleh dari budayawan atau pemerhati sandeq, 

pemilik perahu sandeq, kepala desa, dan Nelayan atau tukang perahu. Metode 

pengolahan dan analisis data yang diterapkan menggunakan Metode content 

analysis (analisis isi), Metode interpretasi, dan Metode penarikan kesimpulan 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perahu sandeq pertama kali 

muncul di Mandar pada tahun 1930-an, Proses pengadaan bahan dan juga 

pembuatannya yang memiliki Dan makna simbolik pada bagian-bagian perahu 

sandeq yang dikaitkan dalam perspektif Charles Sanders Pierce berdasar pada 

ussul atau keyakinan turun temurun dari nenek moyang suku Mandar. Seperti 

bentuk perahu sandeq yang memiliki simbol lafadz Allah karena kepercayaan 

mereka terhadap Allah, lambung perahu dikaitkan dengan huruf ba‟, kepala 

perahu atau paccong menyimbolkan tangan berdoa kepada Tuhan, layarnya 

memiliki simbol masandeq (runcing), sanggilang (kemudi) karena posisinya yang 

bertumpuk maka masyarakat mandar mengartikannya sebagai laki-laki dan 

perempuan hal ini dimaknai bahwa laki-laki dan perempuan menurut mereka yaitu 

menjadi tumpuan arah hidup keluarga dan petaq mnyimbolkan rezeki dan 

kehidupan. 

Implikasi penelitian ini diharapkan agar tidak ada lagi yang salah 

mengartikan makna simbol yang ada pada setiap ornamen-ornamen perahu 

sandeq. Dan kelebihan dari penelitian ini bisa kita ketahui secara mendalam 

bahwa pada setiap bagian-bagian perahu sandeq memiliki simbol-simbol yang 

telah disepakati dan sangat jarang diketahui di luar masyarakat Mandar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perahu sandeq adalah perahu tradisional yang muncul pada awal 1930-an, 

salah satu alat berlayar yang menjadi ciri kehebatan pelaut suku Mandar Sulawesi 

Barat.
 
Lahirnya perahu sandeq merupakan wujud dari pembacaan masyarakat 

Mandar terhadap alam disertai dengan pemahaman nilai-nilai luhur yang 

mencerminkan keseimbangan, kesederhanaan, keindahan, kecepatan, ketepatan 

dan ketangguhan yang dipegang teguh oleh masyarakat Mandar.
1
 

Polewali merupakan Ibu kota dari kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten 

ini terletak 199 km dari Provinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju. Suku Mandar 

adalah satu-satunya suku yang berhadapan langsung dengan laut dalam. Laut 

menjadi dasar peradaban bahkan halaman rumah mereka. Gelombang laut, angin, 

badai, dan cuaca tidak menentu menjadi fakta kehidupan mereka sehari-hari. 

Dihadapkan dengan kondisi tersebut membuat mereka mendapatkan pengetahuan 

mendalam tentang laut, yakni: kelautan (paqissangan aposasiang), keperahuan 

(paqissangan paqlopiang), berlayar (paqissangang asumombalang) dan 

keghaiban (paqissangang). Kondisi dan pengetahuan tersebut mereka tuangkan 

dalam bentuk perahu sandeq yang sangat identik dengan suku Mandar.
2
 

Hubungan antara manusia dengan kebudayaan sungguh tak dapat 

dipisahkan, sehingga manusia disebut sebagai makhluk budaya. Kebudayaan 

sendiri terdiri atas gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil 

                                                           
1
Andi Ali Baal Masdar, Selayang Pandang Kebudayaan dan Pariwisata Polewali 

Mandar (Polewali Mandar: Penerbitan Mammesa Press), h. 52.  

2
Muhammad  Ridwan Alimuddin, Perahu Tercepat Nusantara (Cet. I; Yogyakarta: 

Ombak, 2013), h. 37. 
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karya dari tindakan manusia. Manusia sebagai makhluk dengan simbol-simbol 

dan memberikan makna pada simbol tersebut. Manusia berfikir, berperasaan dan 

bersikap sesuai ungkapan-ungkapan yang simbolis. 

Kebudayaan merupakan persoalan yang kompleks dan luas. Seperti halnya 

kebudayaan yang berkaitan dengan cara hidup manusia, adat-istiadat dan tata 

krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung seperti berbeda 

antara satu suku dengan suku yang lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat
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 Indonesia yang bersifat heterogen, terdiri dari berbagai suku dan adat 

istiadat berbeda-beda yang berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang masih di 

pertahankan sampai saat ini termasuk dalam hal kelautan dan kebaharian. 

Kebaharian adalah istilah yang sekarang populer dengan kelautan adalah 

salah satu unsur budaya yang telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Seperti 

alat transportasi telah banyak tercipta dalam aspek kelautan seperti perahu dalam 

berbagai bentuk menurut kegunaan dan pemanfaatannya. Sama halnya di 

Sulawesi senidri, tidak asing lagi jika kita mendengar nama kapal Phinisi. Kapal 

legendaris dari Sulawesi Selatan ini menjadi simbol tersendiri betapa hebatnya 

kekuatan maritim masyarakat Sulawesi Selatan pada saat ini. Selain itu masih 

banyak lagi perahu- perahu tradisional seperti yang ada di Sulawesi Barat yaitu 

Perahu Sandeq. 

Perahu sandeq bukan hanya sebagai sarana transportasi laut namun juga 

sebagai kebudayaan orang Mandar. Sebagai kebudayaan, perahu sandeq tentu saja 

memiliki makna dalam pembuatan baik dari proses maupun bentuknya. Makna 

proses yang dimaksud 

sebelum membuat perahu sandeq harus disertai dengan ritual adat sesuai 

kepercayaan orang Mandar seperti pembacaan mantra-mantra pada saat 

berlangsungnya proses pembuatan perahu. Hal ini bertujuan agar perahu terlepas 

dari hal-hal yang tidak diinginkan saat berlayar di laut.
3
 

Pada konteks ini, pandangan Charles Sanders Pierce bertujuan untuk 

menelaah Perahu Sandeq  

Menjadikan kaburnya batasan antara keduanya mana yang islam dan mana 

yang animisme. Khusus komunitas nelayan Mandar, mereka hanya mengetahui 

satu yaitu islam. Maka dalam ritual proses pembuatan perahu sandeq ialah 

                                                           
3
Muh Alief Satria, Mengenal To Mandar Melalui Kapal Sandeq, 

https://aliefsatriablog.wordpress.com. (29 Juli 2023) 

https://aliefsatriablog.wordpress.com/
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barasanji, membaca doa-doa adalah contoh pengaruh islam. Adapun pemilik 

perahu menyiapkan makanan-makanan tertentu (istimewa) kepada annangguru 

(ustadz) karena adanya rasa ketidakenakan jika meminta tolong kepada orang dan 

tidak diberi makan.
4
 

Dalam kehidupan masyarakat Mandar, sandeq digunakan sebagai simbol 

dan ikon daerah. Hal ini bisa dilihat dari penghargaan dan kebanggaan terhadap 

warisan budaya leluhur mereka. Sandeq juga menjadi simbol bahwa suku Mandar 

adalah pelaut ulung. Sandeq merupakan objek sekaligus subjek dari budaya suku 

Mandar. Tentu proses pemaknaan akan beriringan dengan fisik, fungsi dan ritual 

perahu sandeq dalam kehidupan masyarakat Mandar.
5
 

Dalam konteks ini pemaknaan perahu sandeq menggunakan perspektif 

Charles Sanders Pierce diisyaratkan dapat menyampaikan makna simbolik yang 

tersembunyi didalamnya.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan Charles Sanders Pierce tentang makna simbolik? 

2. Bagaimana makna simbolik Perahu Sandeq? 

3. Bagaimana Perahu Sandeq ditinjau dari perspektif Charles Sanders Pierce?  

C. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Makna Simbolik 

 Makna simbolik, merupakan makna yang meliputi kemampuan dalam 

memaknai simbol-simbol. Dalam konteks ini proses interpretasi makna 

menggunakan metode semiotika Charles Sanders Pierce. Pierce membedakan 

tanda, objek dan interpretant. Ada tiga komponen penting yang lebih dikenal 

                                                           
4
Fajri, Ritual dan pamali dalam pembuatan lopi sandeq (Studi Kasus Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar), Skripsi (Fakultas Ushuluddin Filsafat dan 

Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 2019. h. 7-8. 
5
Ulya Sunani, Analisis Simbolik Perahu Sandeq dan Kearifan Lokal di Polewali Mandar 

(Vol.3 (1): Mitzal, 2018), h. 45. 
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sebagai “segi tiga makna” yang harus dibedakan cara pemahamannya. Tanda 

adalah representatum. Objek adalah sesuatu yang dirujuk representatum, dan  

Interpretant adalah makna yang disampaikan.
6
  

2. Perahu Sandeq 

Perahu Sandeq, adalah perahu tradisional. Kata sandeq dalam bahasa 

Mandar berarti runcing, bentuknya ramping memanjang. Kedua ujungnya runcing 

mencuat ke atas. Bercadik atau bersayap dua. Sejak dahulu sampe sekarang 

dipakai sebagai alat transportasi laut (mengangkut manusia dan barang). Perahu 

sandeq tidak hanya warisan budaya saja tetapi juga merupakan salah satu potret 

karakterisitik orang mandar yang mencerminkan ketangguhan, keindahan dan 

kesederhanaan orang mandar itu sendiri. Perahu sandeq ini merupakan satu-

satunya perahu tradisional dari tanah Mandar yang sanggup mengarungi lautan 

luas dan merupakan perahu tercepat yang pernah ada di Austronesia
7
. 

3. Charles Sanders Pierce 

Charles Sanders Pierce merupakan filsuf asal Amerika yang paling orisinal 

dan multidimensional. “Pierce adalah seorang pemikir yang argumentatif ”, Pierce 

sering disebut seorang pendiri pragmatisme akan tetapi juga memberikan 

sumbangan yang penting pada logika filsafat dan matematika, khususnya 

semiotika. Yang jarang disebut adalah bahwa Pierce melihat teori semiotik 

karyanya tentang tanda sebagai yang tak terpisahkan dari logika. 
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Drs. Indiwan Seto Wahyu Wibowo, M.Si, Semiotika (Jakarta, 2006), h. 12. 

7
Horst Liebner, Perahu-Perahu Tradisional Nusantara (Indonesia, 2002), h. 33.  
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan rujukan yang diperoleh, maka dalam penelitian ini 

memberikan literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang 

akan diteliti antara lain: 

Pertama, “Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-Lopi Oleh 

Masyarakat Mandar Di Tapango Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat”, 

yang ditulis oleh Abdul Hafid, Raodah. Jurnal ini membahas tentang Ritual 

Massorong Lopi-Lopi mengandung simbol-simbol yang bermakna sebagai suatu 

aturan atau norma-norma dalam berperilaku baik terhadap hubungan manusia 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, makhluk ghaib dan leluhurnya, maupun manusia 

dengan alam. Keempat elemen ini yang harus selalu bersinergi, agar mereka dapat 

terhindar dari segala bencana alam, dan wabah penyakit. Lopi-lopi atau perahu 

yang dihanyutkan adalah simbol pengharapan masyarakat Tapango, untuk 

membuang segala hal yang menimbulkan bencana dan wabah penyakit yang akan 

menimpa masyarakat Tapango dan masyarakat Mandar pada umumnya.
8
  

Persamaan dari penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini 

yaitu mengkaji makna simbolik yang ada di Mandar, akan tetapi keduanya 

memiliki perbedaan pada jenis, fokus dan pendekatan penelitian.  

Kedua, “Makna Simbolik Ma‟badong Pada Masyarakat Suku Toraja”, 

yang ditulis oleh Graselita Palimbong, Ali Karim. Jurnal ini membahas tentang 

Ma‟badong pada upacara Rambu solo yang merupakan ratapan atau cara 

masyarakat Toraja mengungkapkan sejarah hidup almarhum atau almarhumah. 

Ma‟badong dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan 

berbentuk lingkaran sambil berpegangan tangan yang dipimpin oleh laki-laki atau 

                                                           
8
Abdul Hafid, Raodah, Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-Lopi Oleh 

Masyarakat Mandar Di Tapango Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat (Vol.10 (1): 

Walasuji, 2019), h. 45. 
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disebut pa‟tindok bertugas mengarahkan pa‟badong melakukan gerakan sesuai 

syair yang dinyanyikan. Makna simbolik dari Ma‟badong ini yaitu mengingat jasa 

para leluhur, saling menghormati serta saling mengasihi.
9
  

Persamaan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini yaitu 

mengkaji makna simbolik, akan tetapi berbeda pada fokus, jenis dan pendekatan 

penelitian. 

Ketiga, “Bentuk Dan Makna Simbolik Tradisi Adat Kalomba Pada Kajang 

Luar (Teori Semiotika Pierce)”, Jurnal karya Ulfaningsi dkk. Jurnal ini membahas 

tradisi masyarakat kajang luar tentang upacara adat yang dilaksnanakan dengan 

berbagai macam sesaji yang harus dipersiapkan karena merupakan komponen 

penting dalam ritual kalomba. Ritual ini dilakukan pada malam hari dan dupa 

dibakar oleh sanro sembari bersua tunrungi (memukul) kepada para pemain 

Tunrung Tallua. Kemudian dupa dikelilingkan sebanyak tujuh kali terhadap orang 

yang di kalomba disertai dengan mantra atau pesan yang disampaikan oleh orang 

yang memimpin benar-benar tersampaikan dengan baik. Tradisi ini merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang tua terhadap keturunannya. 

Makna dari tradisi ini yaitu bentuk tanggung jawab dan harga diri.
10

 

Persamaan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini yaitu 

mengkaji makna simbolik, akan tetapi berbeda pada fokus, jenis dan pendekatan 

penelitian. 

Keempat, “Makna Simbolik Dalam Budaya “Megengan” Sebagai Tradisi 

Penyambutan Bulan Ramadhan (Studi Tentang Desa Kepet, Kecamatan 

Dagangan)”, Jurnal karya Fauzi Himma Shufya, tradisi ini merupakan hasil 

                                                           
9
Graselita Palimbong, Ali Karim, Makna Simbolik Ma‟badong Pada Masyarakat Suku 

Toraja, (Vol.1: Senarai Bastra, 2021), h. 204. 

10
Ulfaningsi Ramadani, dkk, Bentuk Dan Makna Simbolik Tradisi Adat Kalomba Pada 

Kajang Luar (Teori Semiotika Pierce) (Vol.3 (2): Bahasa dan Sastra Daerah serta 

Pembelajarannya, 2022), h. 39. 
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akulturasi Islam dan Jawa dimulai pada zaman Walisongo secara turun temurun 

hingga saat ini tetap dalam syariat Islam. Tujuan tradisi ini sebagai penyambutan 

bulan Ramadhan dan memiliki makna simbolik yaitu, sebagai bentuk permohonan 

maaf antar sesama sebelum menyambut bulan suci Ramadhan, saling berbagi, 

sebagai ungkapan rasa syukur telah bertemu kembali dengan Ramadhan dan 

media dakwah penyebaran agama islam.
11

 Persamaan penelitian yang pernah 

dilakukan dengan penelitian ini yaitu mengkaji makna simbolik, akan tetapi 

berbeda pada fokus, jenis dan pendekatan penelitian. 

Kelima, “Mengenal Makna Simbolik Dan Struktur Pelaksanaan Dari 

Tradisi Tedhak Siten Di Kelurahan Banjarejo Kota Madiun”, Jurnal karya Tri 

Endarwati dkk, tedhak siten ini merupakan salah satu tradisi budaya Jawa yaitu 

melangkah di bumi, makna dari tradisi ini adalah agar anak yang melakukan 

tedhak siten menjadi orang yang sukses di masa depan dengan restu dari Tuhan. 

Bagi masyarakat Jawa anak merupakan suatu hal yang didambakan dan 

dimuliakan, karena dengan kehadiran seorang anak dapat menambah 

keharmonisan dan kehangatan dalam keluarga serta dianggap sebagai jaminan di 

hari tua kelak.
12

 

Persamaan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini yaitu 

mengkaji makna simbolik, akan tetapi berbeda pada fokus, jenis dan pendekatan 

penelitian. 
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Fauzi Himma Shufya, Makna Simbolik Dalam Budaya “Megengan” Sebagai Tradisi 

Penyambutan Bulan Ramadhan (Studi Tentang Desa Kepet, Kecamatan Dagangan) (Vol 6 (1): 

Ilmiah Dinamika Sosial, 2022), h. 101. 

12
Tri Endarwati, dkk, Mengenal Makna Simbolik Dan Struktur Pelaksanaan Dari Tradisi 

Tedhak Siten Di Kelurahan Banjarejo Kota Madiun (Vol 5 (2): Review Pendidikan dan 

Pengajaran, 2022), h. 204. 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif artinya 

data yan diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam 

bentuk deskripsi dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara dan 

mempelajari dokumen-dokumen. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan filosofis yakni, Filsafat pada 

intinya mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat serta 

berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Filsafat mencari sesuatu 

yang mendasar, asas, dan inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah.
13

 

Pendekatan filosofis penulis gunakan untuk mengetahui makna simbolik perahu 

sandeq dalam perspektif Charles Sanders Pierce. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data pokok yang akan dipakai dalam penelitian ini atau 

diambil dari penelitian langsung. Data primer yang digunakan ialah sebuah buku 

mengenai perahu sandeq yaitu, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara. 

b. Data Sekunder. 

Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari 

beberapa sumber berupa jurnal, penelitian terdahulu, artikel dan beberapa buku 

yaitu, Orang Mandar Orang Laut, Ensiklopedi Sejarah, Tokoh Dan Kebudayaan 

Mandar, Perahu-Perahu Tradisional Nusantara. 

                                                           
13

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., Metodologi Studi Islam (Cet. 22. Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), h. 42.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Berhubung karena jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode library 

research.  

a. Membaca pada tahap simbolik yang dilakukan secara tidak menyeluruh 

terlebih dahulu, melainkan menangkap isi buku, bab, sub bab hingga pada 

bagian-bagian terkecil pada buku yang berkaitan dengan perahu sandeq. 

b. Membaca pada tingkat semantik, yaitu membaca secara terinci, terurai dan 

menangkap esensi dari data tersebut.  

c. Mencatat data pada catatan kecil secara quotasi (mencatat data dari sumber 

data dengan mengutip langsung tanpa ada perubahan kata-kata), secara 

paraphrase (menangkap inti sari data dan menuangkannya menggunakan 

bahasa penulis).  

5. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan beberapa macam 

metode analisis, diantaranya:  

a. Metode Content Analysis (Analisa Isi) 

Metode Content Analysis merupakan metode yang diinginkan untuk 

mengecek keaslian dan keautentikan suatu data yang diperoleh melalui pustaka.
14

 

b. Metode Interpretasi 

Metode Interpretasi adalah membuat tafsiran tapi tidak bersifat subjektif 

melainkan harus bertumpu pada evidensi objektif, untuk mencapai kebenaran 

otentik.
15
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Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 145.  
15

Kealen, „Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat‟ Yogyakarta: Paradigma (2005), 

h. 79. 
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c. Metode Penarikan Kesimpulan 

Untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode Deduktif yaitu 

metode menganalisis data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat 

umum, kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus setelah 

dianalisi. Induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus 

kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang bersifar umum, Komparasi 

yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke 

dalam konklusi baru. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pandangan Charles Sanders Pierce tentang makna 

simbolik  

2. Untuk mengetahui makna simbolik Perahu sandeq  

3. Untuk mengetahui makna perahu sandeq yang ditinjau dari perspektif 

Charles Sanders Pierce 

2. Kegunaan Penelitian 

  Untuk itu ada beberapa manfaat dalam penelitian ini baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu sebagai berikut 

a. Kegunaan Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian pendukung 

penelitian selanjutnya terkait makna simbolik perahu sandeq dengan teori 

perspektif yang berbeda. 

b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengkaji tentang 

makna perahu sandeq dalam perspektif seorang tokoh. 

c) Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar terkhusus pada Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam. 
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b. Kegunaan Praktis 

a) Hasil penelitian ini untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana 

Agama (S.Ag). 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam mengkaji 

secara luas dan mendalam mengenai makna simbolik pada bagian-bagian 

perahu sandeq.  
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BAB II 

PANDANGAN CHARLES SANDERS PIERCE TENTANG  

MAKNA SIMBOLIK 

A. Biografi Charles Sanders Pierce  

Charles Sanders Pierce merupakan filsuf asal Amerika yang paling orisinal 

dan multidimensional. “Pierce adalah seorang pemikir yang argumentatif ”, begitu 

komentar Paul Cobley dan Litza Jansz (1999:20). Pierce terlahir dalam sebuah 

keluarga yang intelektual pada tahun 1839, ayahnya merupakan seorang professor 

Matematika di Harvard yaitu Benjamin. Kemudian pada tahun 1859, 1862, dan 

1863 Pierce menerima gelar B.A., M.A., dan B.Sc secara berturut-turut di 

Harvard. 

Pierce terkenal karena teori tandanya. Di dalam lingkup semiotika, Pierce, 

sebagaimana dipaparkan oleh Letche (2001:227), seringkali mengulang-ulang 

bahwa secara umum tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang. 

Perumusan yang terlalu sederhana ini menyalahi kenyataan tentang adanya suatu 

fungsi tanda: tanda A menunjukkan suatu fakta (atau objek B), kepada 

penafsirnya, yaitu C. Oleh karena itu, tanda tidak pernah berupa suatu entitas yang 

sendirian, tetapi yang memiliki ketiga aspek tersebut. Pierce mengatakan bahwa 

tanda itu sendiri merupakan contoh dari Kepertamaan, objeknya adalah 

Kekeduaan, dan penafsirnya unsur pengantara adalah Keketigaan. 

Pierce sering disebut seorang pendiri pragmatisme akan tetapi juga 

memberikan sumbangan yang penting pada logika filsafat dan matematika, 

khususnya semiotika. Yang jarang disebut adalah bahwa Pierce melihat teori 

semiotik karyanya tentang tanda sebagai yang tak terpisahkan dari logika.
16
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Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 41  
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B. Pandangan  Charles Sanders Pierce Tentang Makna Simbolik 

Makna merupakan kata dan istilah yang membingungkan. Bentuk makna 

diperhitungkan sebagai istilah sebab bentuk ini mempunyai konsep dalam bidang 

ilmu tertentu, yakni dalam bidang linguistik. Ada tiga hal yang dijelaskan oleh 

filsuf dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan istilah makna. Ketiga hal 

itu, yakni menjelaskan makna kata secara alamiah, mendeskripsikan kalimat 

secara alamiah dan menjelaskan makna dalam proses komunikasi. Dalam 

hubungan ini Kempson berpendapat untuk menjelaskan istilah makna yang harus 

dilihat dari segi: kata, kalimat dan apa yang dibutuhkan oleh pembicara untuk 

berkomunikasi.
17

 

Ada 5 macam makna , yaitu:  

a) Makna Afektif 

Makna afektif (affective meaning) merupakan makna yang muncul akibat 

reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau kalimat. 

Oleh karena itu makna afektif berhubungan dengan reaksi pendengar atau 

pembaca dalam dimensi rasa, maka dengan sendirinya makna afektif 

berhubungan pula dengan gaya bahasa.
18

  

b) Makna Denotatif 

Makna denotatif (denotative meaning) kata atau kelompok kata yang 

didasarkan pada hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar 

bahasa yang diterapi satuan bahasa itu secara tepat. Makna denotasi lebih 
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Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 79. 

  
18

Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 97.   
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mudah dicatat dan direkam oleh para semantikus, khususnya para 

penyusun kamus atau leksikograf. Makna denotasi ini pula yang pertama 

kali dimasukkan dalam kamus bahasa.  

c) Makna Deskriptif 

Makna deskriptif (descriptive meaning) yang biasa disebut makna kognitif 

atau makna referensial adalah makna yang terkandung di dalam setiap 

kata. Makna yang ditunjukkan oleh lambang itu sendiri. Jadi, kalau 

seseorang mengatakan air maka yang dimaksud adalah benda cair. Makna 

deskriptif  juga adalah makna yang terkandung dalam kata itu pada masa 

sekarang, makna yang dimaksud adalah makna yang berlaku sampai 

sekarang.  

d) Makna Ekstensi 

Makna ekstensi (extensional meaning) adalah makna yang mencakup 

semua ciri objek atau konsep. Makna ini meliputi semua konsep yang ada 

pada kata. Makna eksistensi juga mencakup semua makna atau 

kemungkinan makna yang muncul dalam kata.  

e) Makna Emotif 

Makna emotif (emotive meaning) adalah makna yang timbul akibat adanya 

reaksi atau sikap pembicara mengenai apa yang dipikirkan atau yang 

dirasakan.   

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwardaminta 

disebutkan, simbol atau lambang merupakan semacam tanda, lukisan, perkataan, 

lencana dan sebagainya, yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud 
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tertentu. Misalnya, warna putih lambang kesucian, lambang padi lambang 

kemakmuran, dan kopiah sebagai tanda pengenal warga Republik Indonesia.
19

 

Simbol merupakan bentuk yang menandai sesuatu yang lain di luar 

perwujudan bentuk simbolik itu sendiri, simbol yang bertuliskan bunga, misalnya 

mengacu dan mengemban fakta yang disebut bunga sebagai sesuatu yang ada di 

luar bentuk simbolik itu sendiri. Dengan demikian, Pierce mengartikan simbol 

sebagai tanda yang mengacu pada objek tertentu di luar tanda itu sendiri. 

Hubungan antara simbol sebagai penanda dengan sesuatu yang ditandakan 

(petanda) sifatnya konvensional. Berdasarkan konvensi itu pula masyarakat 

pemakainya menafsirkan hubungan antara simbol dengan objek yang diacu dan 

menafsirkan maknanya. Dalam arti demikian, misalnya kata, merupakan salah 

satu bentuk simbol karena hubungan kata dengan dunia acuannya ditentukan 

berdasarkan kaidah kebahasaannya.  

Simbol tidak dapat disikapi secara isolatif, terpisah dari hubungan 

asosiatifnya dengan simbol lainnya. Walaupun demikian berbeda dengan bunyi, 

simbol telah memiliki kesatuan bentuk dan makna. Berbeda pula dengan tanda 

(sign), simbol merupakan kata atau sesuatu yang bisa dianalogikan sebagai kata 

yang telah terkait dengan penafsiran pemakai, kaidah pemakaian sesuai dengan 

jenis wacananya, dan kreasi pemberian makna sesuai dengan intensi pemakainya. 

Simbol yang ada dalam dan berkaitan dengan ketiga butir disebut bentuk 

simbolik.
20
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Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 155.  
20
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Simbol memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :  

a. Simbol merupakan tanda terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. 

b. Simbol merupakan semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana, dan 

sebagainya yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu.  

c. Simbol merupakan kata atau sesuatu yang bisa dianalogikan sebagai kata 

yang telah terkait dengan penafsiran pemakai, kaidah pemakaian sesuai jenis 

dan wacananya, dan kreasi pemberian makna sesuai dengan intensi 

pemakainya.
 21

 

d. Simbol seringkali diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional, 

sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu 

yang disepakati.
22

 Jadi antara makna dan simbol sangat erat kaitannya untuk 

dipahami. Di dalam dunia ini hubungan keduanya tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain.  

Pada dasarnya simbol dapat dibedakan (Hartoko & Rahmanto. 

1998:133): 

a. Simbol universal, berkaitan dengan arketipos, misalnya tidur sebagai lambang 

kematian. 

b. Simbol kultural yang dilatarbelakangi oleh suatu kebudayaan tertentu, 

misalnya keris dalam kebudayaan jawa. 

c. Simbol individual yang biasanya dapat ditafsirkan dalam konteks keseluruhan 

karya pengarang.
23

 

Simbol seringkali diistilahkan sebagai lambang. Simbol atau lambang 

adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lainnya, 
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Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 157.  
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Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009). h. 
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berdasarkan individu atau kelompok. Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), 

perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Kemampuan 

manusia menggunakan lambang verbal memungkinkan perkembangan bahasa dan 

menangani hubungan antara manusia dan objek (baik nyata maupun abstrak) 

tanpa kehadiran manusia dan objek tersebut.
24

 

Istilah semiotika atau semiotik, yang dimunculkan pada akhir abad ke-19 

oleh filsuf aliran pragmatik Amerika, Charles Sanders Pierce, merujuk kepada 

“doktrin formal tentang tanda-tanda”. Yang menjadi dasar dari semiotika adalah 

konsep tentang tanda. Tidak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun 

oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri sejauh terkait dengan pikiran 

manusia seluruhnya terdiri atas tanda-tanda, karena jika tidak begitu manusia 

tidak akan bisa menjalin hubungannya dengan realitas.
25

 

Semiotika adalalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti tanda 

atau seme, yang berarti penafsir tanda. Semiotika berakar dari studi klasik dan 

skolastik atas seni logika, retorika dan poetika. Tanda pada masa itu masih 

bermakna pada suatu hal yang menunjuk adanya hal lain. Contohnya, asap 

menandai adanya api.  

Pada dasarnya, analisis semiotika memang merupakan sebuah ikhtiar 

untuk merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang perlu dipertanyakan lebih lanjut 

ketika kita membaca teks atau narasi/wacana tertentu. Analisisnya bersifat 

paradigmatic dalam arti berupaya menemukan makna termasuk dari hal-hal yang 
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Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 157  
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Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h.13. 
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tersembunyi dibalik sebuah teks. Maka orang sering mengatakan semiotika adalah 

upaya menemukan makna „berita di balik berita‟.
26

 

Dalam analisis semiotiknya tanda bagi Pierce merupakan sesuatu yang 

digunakan agar tanda bisa berfungsi disebut ground dibagi menjadi tiga kelompok 

yakni Qualisign (kualifikasi), Sign (tanda), dan Legisign. Qualisign adalah 

kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras, lemah, lembut, 

merdu. Sign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda, 

misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada urutan kata air sungai keruh yang 

menandakan bahwa ada hujan di hulu sungai. Legisign adalah norma yang 

dikandung oleh tanda, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-

hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia.
 27

 

Bagi Charles Sanders Pierce prinsip mendasar sifat tanda adalah 

representatif dan interpretatif. Representatif berarti tanda merupakan sesuatu yang 

lain, sedangkan interpretatif merupakan tanda yang memberikan peluangbagi 

interpretasi bergantung pada pemakai dan penerimanya, semiotika memiliki tiga 

wilayah kajian: 

1. Tanda berbagai studi tentang tanda yang berbeda, cara-cara tanda yang 

berbeda dalam menyampaikan makna dan terkait dengan cara manusia 

menggunakannya. 

2. Sistem kode studi yang mencakup cara berbagai kode untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan budaya. 
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Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 

2011), h. 7. 
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3. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja tergantung pada penggunaan 

kode-kode dan tanda-tanda.
28

 

Semiotika Charles Sanders Pierce sering disebut „Grand Theory‟ karena 

gagasan Pierce bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua sistem 

penandaan. Pierce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan 

menggabungkan kembali semua komponen dalam struktur tunggal.
29

 

Sebuah tanda atau representamen menurut Charles Sanders Pierce adalah 

sesuatu yang mewakili seseorang dengan sesuatu yang lain dalam beberapa hal 

atau kapasitas. Sesuatu yang lain disebut interpretant, dinamakan sebagai 

interpretan dari tanda yang pertama, pada gilirannya mengacu pada objek tertentu. 

Dengan demikian menurut Pierce, sebuah tanda atau representamen memiliki 

relasi „triadik‟ langsung dengan interpretan dan objeknya. Apa yang dimaksud 

dengan proses „semiosis‟ merupakan suatu proses yang memadukan entitas 

(berupa representamen) dengan entitas yang lain disebut sebagai objek.
30

 

Model triadic dan konsep trikotomi Charles Sanders Pierce terdiri sebagai 

berikut.  

 

 

 

31
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1) Tanda 

Tanda merupakan konsep utama sebagai bahan analisis, karena di dalam 

tanda terdapat makna sebagai bentuk interprestasi pesan yang dimaksud. Tanda 

secara sederhana berbentuk visual atau fisik yang di tangkap oleh manusia. 

Menurut Charles Sanders Pierce tanda atau representamen merupakan 

sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain dalam batas-batas tertentu. Tanda 

selalu mengacu pada sesuatu yang lain, Pierce menyebutnya (denotatum). 

Mengacu artinya mewakili atau menggantikan. Tanda dapat berfungsi jika 

diinterpratikan dalam benak penerima melalui interpretant. 

2) Objek  

Objek adalah acuan konteks sosial yang dalam implementasinya dijadikan 

sebagai aspek pemaknaan atau yang dirujuk oleh tanda tersebut. 

3) Pengguna Tanda (Interpretant) 

Konsep pemikiran orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya  

pada makna tertentu atau yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang 

dirujuk sebuah tanda.
32

 

Berdasarkan interpretant tanda (sign, representamen) dibagi atas rheme, 

dicent sign atau dicisign dan argument. Rheme adalah tanda yang memungkinkan 

orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Misalnya, orang yang merah matanya 

menandakan orang itu baru menangis atau menderita penyakit mata, atau ingin 

tidur dan baru bangun. Dicent sign atau dicisign merupakan tanda sesuai 

kenyataan. Misalnya, jika pada suaut jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi 

jalan tersebut di pasang rambu lalu lintas bahwa di tempat tersebut sering terjadi 
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kecelakaan. Argument adalah tanda yang memberikann langsung alasan mengenai 

sesuatu.
33

 

Dalam wawasan Pierce tanda terdiri atas ikon, indeks dan simbol 

didasarkan pada relasi representamen dan objeknya. 

1. Ikon merupakan tanda yang menggambarkan ciri utama meskipun sesuatu 

yang lazim disebut sebagai objek acuan tersebut. Ikon adalah suatu benda 

fisik (dua atau tiga dimensi) yang menyerupai apa yang 

direpresentasikannya. Contoh foto prabowo adalah ikon prabowo karena 

menggambarkan bentuk yang memiliki kesamaan sebenarnya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pada perahu sandeq memiliki sebuah ikon 

ornamen-ornamennya.  

2. Indeks adalah tanda yang hadir secara asosiatif terdapat hubungan ciri 

acuan yang sifatnya tetap. Di dalam indeks hubungan tanda dan objeknya 

bersifat konkret, aktual dan biasanya melalui suatu cara yang sekuensial 

dan kausal. Contoh rokok memiliki indeks asap. Dan contoh kedua suara 

ketukan pintu memiliki indeks kehadiran seseorang.  

3. Simbol dalam pandangan Pierce disebut kata (word), nama (name), dan 

label (label). Sebab itu tidak mengherankan apabila pengertian tanda, kata 

dan simbol seringkali tumpang tindih. Contoh hal yang bersifat simbolik 

yaitu rambu lalu lintas. Dengan begitu penulis mencoba menganalisis 

tanda menjadi makna dari simbol yang digunakan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada ornamen perahu sandeq mempunyai keterkaitan dengan model 

triadic teori semiotika Charles Sanders Pierce.
34
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BAB III 

MAKNA SIMBOLIK PERAHU SANDEQ  

 

A. Sejarah Munculnya Perahu Sandeq  

Perahu Sandeq adalah perahu tradisonal suku Mandar yang masih terjaga 

kelestariannya hingga sekarang. Seperti perahu tradisional Nusantara yang lain. 

Jenis perahu bercadik ini merupakan warisan dari migrasi suku Austronesia. Akan 

tetapi para pelaut Mandar telah melakukan sebuah inovasi besar, Perahu Sandeq 

muncul bukan semata karena warisan suku Austronesia saja, tetapi muncul dari 

pengalaman hidup orang Mandar itu sendiri, karena sebagian besar suku Mandar 

berhadapan langsung dengan laut dalam.
35

  

Laut menjadi dasar peradaban bahkan halaman rumah mereka. Gelombang 

laut, angin, badai, dan cuaca tidak menentu menjadi fakta kehidupan mereka 

sehari-hari. Dihadapkan dengan kondisi tersebut membuat mereka mendapatkan 

pengetahuan mendalam tentang laut, yakni: paqissangan aposasiang (kelautan), 

paqissangan paqlopiang (keperahuan), paqissangan asumombalang (berlayar) 

dan paqissangang (keghaiban). Kondisi dan pengetahuan tersebut mereka 

tuangkan dalam bentuk perahu sandeq yang sangat identik dengan suku Mandar.
36

  

Gambaran ideal perahu bagi posasiq (nelayan) ialah perahu cepat, kuat, 

ringan dan indah dipandang. Sandeq merupakan perwujudan dari keinginan 

tersebut yaitu kuat dan ganas dalam mengarungi lautan luas, menjadi perahu layar 

tradisional tercepat di nusantara penampakannya yang indah sebab dari keahlian 

tukang perahu di Mandar menciptakan perahu sandeq yang halus dan rapi. Selain 

pada keindahan fisik, hal mistik yang terkandung dalam perahu sandeq menjadi 
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dasar memiliki keindahan tersebut. Misalnya dalam pembuatan serta pemasangan 

bagian-bagian sandeq tidak boleh sembarangan, sebab harus didasarkan pada 

ussul orang Mandar. 

Kemunculan perahu sandeq pertama kali di Mandar diperkirakan pada 

tahun 1930-an
37

 yang dikembangkan oleh tukang perahu di Desa Pambusuang 

Kabupaten Polewali Mandar.
38

 Nama Sandeq berasal dari tiang layarnya yang 

runcing ke atas dan belakang. Dalam bahasa Mandar runcing itu disebut sebagai 

sande‟ atau masandeq. Alasan yang lain sandeq disebut demikian karena struktur 

haluan perahu runcing atau tajam. 

Pada tahun 1970-an, ukuran perahu sandeq semakin bertambah. Dan di 

tahun 1990-an panjangnya rata-rata sekitar tujuh sampai delapan meter, kini 

perahu-perahu sandeq yang masih melayari lautan luas pada umumnya berukuran 

di atas sepuluh meter. Ukuran sandeq semakin diusahakan untuk mencapai ukuran 

maksimal ketika sandeq itu dibuat khusus untuk kegiatan lomba.  

Sandeq merupakan perahu tradisional suku Mandar. Kata sandeq dalam 

bahasa Mandar berarti runcing, bentuknya ramping memanjang. Kedua ujungnya 

runcing mencuat ke atas. Bercadik atau bersayap dua. Sejak dahulu sampai 

sekarang dipakai sebagai alat transportasi laut (mengangkut manusia dan barang). 

Perahu sandeq tidak hanya warisan budaya saja tetapi juga merupakan salah satu 

potret karakterisitik orang mandar yang mencerminkan ketangguhan, keindahan 

dan kesederhanaan orang mandar itu sendiri. Perahu sandeq ini merupakan satu-

satunya perahu tradisional dari tanah Mandar yang sanggup mengarungi lautan 

luas dan merupakan perahu tercepat yang pernah ada di Austronesia, dari 

Madagaskar ke Pulau Paskah, dari Taiwan ke Selandia Baru.
39
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Sandeq merupakan kapal layar tercepat di dunia dan juga merupakan ikon 

kehebatan maritime masyarakat Mandar yang tercatat dalam sejarah. Perahu 

Sandeq sanggup berlayar hingga ke singapura, malaysia, Jepang, madagaskar, 

Australia,dan amerika. Sandeq adalah jenis perahu layar bercadik yang telah lama 

di gunakan melaut oleh nelayan mandar dahulu sandeq di gunakan sebgai alat 

transportasi antar pulau, alat tangkap ikan, dan di gunakan untuk berburu telur 

ikan.
40

 

Ukuran Perahu Sandeq bervariasi dengan lebar lambung berkisar 0,5-1,5 

meter dan panjang 5-15 meter.Dengan ukuran perahu yang ramping yang 

menjadikan perahu ini lincah dan cepat di bandingkan dengan perahu layar 

lainnya.Nama sandeq berasal dari bahasa mandar yang artinya runcing.Sebelum 

penggunaan motor (mesin), sandeq menjadi salah satu alat transportasi antarpulau 

yang sering di gunakan karena lincah dan juga cepat selain itu sandeq juga dapat 

melawan arah dengan teknik zig zag (makkarakkayi). Sebenarnya nelayan mandar 

tidak hanya membuat lopi sandeq saja banyak juga perahu yang dibuat baik 

ukuran kecil maupun besar. Tetapi sandeq merupakan satu satunya perahu yang 

menggunakan tenaga angin.
41

 

Sandeq tidak hanya cantik dari fisiknya saja dan elegan ketika membelah 

lautan luas. Sandeq juga memiliki banyak keindahan serta keagungan kasat mata, 

butuh pengamatan telaten untuk menyingkap rahasia-rahasia yang terbungkus 

didalamnya. Awal mula dari pembuatan perahu sandeq terdapat berbagai macam 

ritual yang dilakukan sesuai ussul orang Mandar. 

Sebelum mesin digunakan sebagai penggerak utama perahu, keterampilan 

menjalankan perahu lewat bantuan angin dan layar adalah hal yang perlu dimiliki 
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oleh seorang nelayan. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuan melayarkan 

perahu (hubungannya dengan lingkungan laut: musim, arah angin dan rute) 

tersebut, seorang sawi dapat menjadi seorang punggawa. Ini disebabkan 

punggawa pottana atau pemilik modal dapat mempercayakan investasi yang 

mereka tanamkan. Selain itu, seorang nelayan dapat memilih untuk mandiri, yaitu 

memiliki dan melayarkan perahunya sendiri. 

Melayarkan sandeq adalah salah satu puncak paqissangan sumombal yang 

dimiliki oleh nelayan mandar. Berbeda dengan perahu yang menggunakan mesin, 

melayarkan sandeq dilakukan secara “manual”, pengetahuan dan keterampilan 

“tingkat tinggi” serta keberanian dan kecepatan mengambil keputusan harus 

dimiliki seorang yang mangguling (mengemudi perahu). 

Untuk melayarkan perahu sandeq, paling tidak nelayan harus memiliki 

paqissangan aposasiang (walaupun keterampilan melayarkan perahu adalah 

masuk kategori paqissangan sumombal), yaitu kemampuan membaca arah angin, 

mengetahui sifat ombak, khususnya pengaruh terhadap perahu, kemampuan 

memposisikan layar terhadap haluan yang diinginkan, memiliki ketahanan dan 

kekuatan fisik, keterampilan menarik, menahan, mengikat boya-boya dan 

mengenal keadaan perairan, khususnya pada tempat perahu akan berlabuh (cuaca, 

sifat fisik, dan kedalaman).
42

 

Berbeda dengan jenis perahu yang lain, di atas sandeq tidak ada 

pembagian tugas yang ketat, karena semua awak perahu dapat mengemudikan 

sandeq dan pembagian tugasnya disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. 

Umumnya orang yang paling berpengalaman atau disebut dengan punggawa ialah 

yang mengemudikan sandeq dan yang gesit akan berdiri di atas baratang atau 

palatto saat perahu melaju karena adanya angin kencang. 
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Muhammad Ridwan Alimuddin, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara¸ h. 55-56.  
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Pada saat mengemudikan sandeq, perhatian pangguling atau pengemudi 

tidak hanya terfokus pada perubahan kemudi, tetapi juga pada bukaan layar. Atau 

dengan kata lain, pangguling juga mengontrol baya-baya (tali yang 

menghubungkan peloang dengan pangguling). Baya-baya ini harus terikat dengan 

kuat akan tetapi dapat mudah dilepaskan ketikan posisi layar akan berubah. 

Dari teknik pemakaian saja perahu sandeq jelas berbeda dengan perahu 

bermesin yang lain. Yang menentukan jalannya perahu sandeq adalah angin. Jadi, 

poros utama untuk menentukan arah berlayar adalah sudut haluan perahu terhadap 

angin. Secara mendasar sebuah perahu bisa berlayar ke arah angin, keluar dari 

arah angin, tepat dengan angin tengah atau dengan angin dari arah belakang. 

Berdasarkan ussul, ikatan sandeq menjadi tampak rapi, seimbang dan kuat. 

Demikian pada saat sandeq berlabuh di darat, harus menghadap langsung ke arah 

lautan (artinya bahwa perahu tersebut selalu siap untuk berlayar di laut). Hal ini 

menjadi keindahan tersendiri ketika kita memandangi perahu-perahu sandeq yang 

berjajar di sepanjang bibir pantai. 

 Pada pembuatan perahu sandeq yang dijiwai dengan semangat agar 

menjadi perahu yang kuat, laju, ringan dan cantik menjadikan perahu ini sebagai 

sesuatu yang hidup. Demikian ketika perahu sandeq membelah lautan luas dengan 

kecepatan diatas rata-rata, sesuatu yang mendebarkan terjadi dalam iringan 

kesunyian, yang membedaknnya dengan perahu bermotor, asap-asap akan tampak 

pada haluan perahu saat melayang pada permukaan laut. Cadiknya bagai suspensi 

yang meredam getaran ketika perahu mendarat dari lompatannya. Hembusan 

angin yang menggetarkan tambera-tambera merupakan irama khas dalam 

kecepatan itu. 
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Keterangan : Perahu Sandeq 

Sandeq memiliki sifat terjauh, terkeras dan tercepat. Tanpa dijelaskan 

panjang lebar sandeq race merupakan kebanggaan masyarakat Mandar sebagai 

pewaris sah tradisi persandeq-an, tanpa mengedepankan primordialisme yang 

berlebihan. Para posasiq (nelayan) Mandar menjadikannya beberapa tipe yang 

diklasifikasikan sesuai dengan penggunaannya. Walaupun demikian, tipe-tipe 

berikut ini tidak terbatas pada kegiatan yang dilakukan, dengan kata lain perahu 

sandeq  dapat melakukan semua aktivitas yang dimaksud, khususnya kegiatan 

motangnga dan marroppong.
43

 

Sebelum kemunculan sandeq paling tidak ada dua jenis perahu yang sering 

digunakan oleh nelayan Mandar yaitu pakur dan olanmesa. Perbedaan mendasar 

antara keduanya dengan sandeq terletak pada layarnya, pakur dan olanmesa 

menggunakan layar jenis tanjaq, dan perbadaannya juga terletak pada bentuk 

konstruksi, lambung, ukuran tiang layar dan cadik. Masyarakat Mandar juga telah 

menggunakan perahu sebagai alat transportasi dan juga mata pencaharian mereka. 
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Muhammad Ridwan Alimuddin, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara, h. 25.  
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Pada tahun 1850-an masyarakat Kabupaten Majene memakai perahu layar untuk 

berangkat haji dari Mandar ke Mekkah.
44

  

Pada model layar tanjaq, yang digunakan pada perahu olanmesa dan pakur, 

layarnya tidak dapat ditarik atau digulung. Jika tertiup oleh angin kencang maka 

para nelayan terpaksa memotong tiang layar menggunakan parang agar perahu 

tidak terbalik. Pada perkembangannya mereka menerapkan pemasangan layar 

pada perahu sandeq pakur dapat ditarik dan digulung dengan mudah. Hal ini 

terjadi karena para nelayan sudah kewalahan dengan teknik memotong tiang 

layar.
45

 

Alasan lain nelayan mengganti layar dari yang model lama ke yang baru 

karena adanya bahaya ketika memindahkan posisi layar. Bila angin tertiup sangat 

kencang, orang yang berada di atas perahu yang menggunakan layar tanjaq harus 

menggulung layar yang cukup besar ke atas bom bawahnya dan ini merupakan 

pekerjaan yang berat dan berbahaya. 

Bila dilihat sekilas pakur dan sandeq memiliki kemiripan, berbeda dengan 

olanmesa yaitu bentuk paccong (haluan perahu). Paccong olanmesa yang runcing 

(tidak membentuk limas segitiga di ujungnya berbeda dengan paccong pakur atau 

sandeq. Pakur bukan bagian dari proses olanmesa ke sandeq, melainkan langsung 

(tanpa olanmesa sebelumnya) dari pakur ke sandeq. 
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Muhammad Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut (Jakarta: Kepustakaan 

Populer Gramedia, 2005), h.29-30. 
45

Muhammad Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut, hal. 16.  
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Sumber : Muhammad Ridwan Alimuddin 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Perahu Olanmesa tahun 1930-an 

Sumber : Muhammad Ridwan Alimuddin 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Perahu Pakur tahun 1930-an 
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B. Bahan Perahu Sandeq 

Pembuatan perahu sandeq diawali dengan pengadaan bahan (kayu) terdiri 

atas papan dan balok. Pemilihan pohon untuk kayu yang digunakan tidak boleh 

sembarangan, kayu yang dipilih harus berkualitas bagus yakni kuat, tahan air dan 

tidak gampang dimakan rayap. Ada beberapa jenis kayu khusus yang digunakan 

yaitu:
46

  

1. Tippulu, merupakan kayu berkualitas bagus sehingga kebanyakan 

pembuat perahu sandeq di Mandar menggunakan kayu ini sebagai 

bahan dasar pembuatan balakang (belang).
47

 

2. Palopi, kayu ini sebenarnya lebih kuat dari tippulu juga seringkali 

dipakai untuk pembuatan perahu, akan tetapi jenis kayu mudah 

diserang serangga maupun perusak yang ada di laut. Kayu ini 

digunakan untuk pembuatan balakang dan lapar. 

3. Jati, kayu ini digunakan untuk bahan tajo
48

, kalandara
49

, gambus
50

, 

pa‟manu‟-manu‟
51

 dan baratang
52

. 

4. Sappu‟ merupakan kayu yang berasal dari Kalimantan, kuat dan 

tahan dari segala macam yang merusak tetapi kayu ini berat. 

Digunakan untuk pembatan lunas perahu (sepatu yang terletak pada 

lambung sandeq), pasaq dan pattolor
53

  sanggilang
54

. 
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Muhammad Ridwan Alimuddin, Laut Ikan dan Tradisi, hal. 147.  
47

Balakang : Bagian bawah atau dasar perahu dari sebatang kayu utuh yang dikeruk  
48

Tajo‟ : Kayu melengkung yang terpasang pada bagian dalam perahu sebagai tulang 

perahu  
49

Kalandara : Balok-balok yang melintang pada kedua sisi perahu bagian atas berfungsi 

sebagai tumpuan lantai perahu   
50

Gambus : Penahan baratang yang berbentuk huruf Y  
51

Pa‟manu-manu‟ : kayu yang dimasukkan ke dalam ujung tiang layar   
52

Baratang : dua balok panjang yang sama ukurannya dengan perahu  
53

Pattolor : merangkai bambu  
54

Sanggilang : kemudi atau balok yang mengendalikan perahu  
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5. Punaga untuk pembuatan sangawi atau paqleaq, pali-paling
55

, dan 

ma‟dung. 

6. Ayu ranniq (kayu kecil) (mimosa pudica), kayu lamtoro untuk 

pembuatan tadiq
56

, 

7. Bagang untuk pembuatan sanggilang, paulu palatto‟
57

, tidakal, 

kappu-kappu, tajo, gambus, guling
58

, pekka, ku‟mil. 

8. Bitti‟ ini digunakan untuk membuat bagian perahu yang tidak 

terkena air laut pengganti kayu jati. 

9. kayu pohon nangka sebagai pembuatan paccong
59

  

10.  Malapau (papan tobo)
60

. 

11.  Pattung
61

 untuk pembuatan pallajarang (layar). palatto  

12. tarring
62

 pembuatan peloang  

13. Uwe‟
63

 untuk pembuatan tambera. 

Sandeq ideal adalah yang ringan, cepat dan kuat. Oleh karena itu, 

pengerjaannya harus teliti dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas seperti 

bahan yang ringan tapi kuat. Teknik pembuatan perahu merupakan tahap 

peralihan dari teknik yang sederhana ke teknik yang agak rumit, yaitu hanya dari 

sebatang kayu gelondongan (pembuatan lepa-lepa) sampai pembuatan yang 

menggunakan rangka dan menghubungkan beberapa papan. Sandeq ini 

                                                           
55

Pali-paling : sayap pada perahu  
56

Tadiq : pemegang palatto berbentuk huruf L yang terbuat dari akar kayu.  
57

Palatto‟ : bambu besar berguna untuk menahan keseimbangan perahu ketika diterpa 

angin kencang  
58

Guling : papan lebar dan tebal bentuknya seperti pisau sebagai kemudi perahu  
59

Paccong : Kepala Perahu  
60

Tobo : dinding perahu yang tersusun dari papan  
61

Pattung : Bambu petung  
62

Tarring : Bambu biasa  
63

Uwe‟ : Rotan  
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merupakan jenis perahu yang modern akan tetapi pembuatannya masih dilakukan 

secara tradisional. Disebabkan harus menggunakan kayu-kayu pilihan, khususnya 

bahan untuk belang.
64

 

C. Proses Pembuatan Perahu Sandeq 

Pembuatan perahu-perahu yang ada di daerah mandar biasanya dibangun 

oleh pande lopi (tukang ahli perahu), meskipun hampir semua passandeq maupun 

nelayan mandar mengetahui cara membuat perahu dan dapat membantu dalam 

pengerjaannya. Untuk membuat perahu sandeq terdapat tukang-tukang yang ahli 

dalam jenis itu saja. Bila tidak dapat membangun sendiri maka salah satu dari 

tukang-tukang tersebut membangun sandeq di kampung sebagai pelaksana 

pekerjaan yang nantinya akan menentukan ukuran-ukuran yang pas pada perahu, 

mengerjakan hal-hal rumit dan mengadakan upacara-upacara yang berhubungan 

dengan pembuatan perahu.
65

 

Unit ukuran tradisional yang menandai adalah tukang perahu, dappa 

(depa) menandai jarak di antara kedua telapak tangan jika lengannya dibuka 

(direntangkan), lima adalah lebarnya tangan, jengkal terdiri dari jarak antara ibu 

jari dan jari telunjuk. Untuk menentukan panjang papan tambahan tengah (papan 

lamma atau pallamma), maka belang di ukur secara kasar memakai depa, 

kemudian ukuran itu dikurangi satu depa sehingga menghasilkan ukuran yang 

diperlukan. 

Lebar papan tergantung dari kayu yang telah tersedia, semakin lebar 

papannya maka semakin sedikit susunan pallamma yang dibutuhkan. Tinggi 

perahu yang akan dibangun ditentukan dengan mengukur panjang dan lebar 

belang. Caranya adalah mengukur jarak antara kedua sisi dalam belang 
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Muhammad Ridwan Alimuddin, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara,  h. 42.  
65

Muhammad Ridwan Alimuddin, Laut, Ikan dan Tradisi, h. 149.  
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menggunakan sepotong kayu dan menambahkan sedikit untuk menghasilkan 

tingginya. adapun cara yang lain sepersepuluh dari panjang belang ditentukan 

sebagai ukuran tinggi lambung perahu. 

Namun ukuran perahu tergantung pada penggunaan yang diruncingkan, 

untuk perahu yang laju kayunya harus ringan dan tipis. Belangnya runcing, 

lambung tidak boleh terlalu tinggi, untuk perahu yang akan dipakai untuk 

mengangkut muatan dan menangkap ikan kayunya harus kuat dan ukurannya 

lebih besar, lebar dan tinggi. 

Pada bagian haluan perahu atau buritannya membutuhkan papan-papan 

tertentu, bila kayu yang tersedia memungkinkan untuk bagian depan dan belakang 

perahu disiapkan dua sampai empat lembar paqleaq, yaitu papan tebal atau balok 

berbentuk huruf V yang dapat menjadi papan untuk kedua sisi perahu tersebut. 

Jika tidak ada kayu yang cocok, maka empat sampai enam papan sangawing 

disediakan. Untuk menentukan ukuran baik paqleaq maupun sangawing kedua 

ujung belang diukur dengan sebatang rotan yang dibengkokkan sesuai dengan 

buritan atau haluan belang, pengukur belang dinamakan pana-pana itu diberikan 

kepada tukang penebang agar dapat dibawa ke tempat penebangan pohon yang 

akan dijadikan papan perahu.
66

 

Awal mula pemilihan kayu sebelum ditebang memakai ussul
67

, contohnya 

jika ada beberapa pohon dengan jenis yang sama dan ukurannya sama besar di 

hutan tersebut maka menggunakan ussul cinta pandangan pertama saat melihat 

pohon, ada juga menggunakan ussul jika pohon tersebut ditempati oleh makhluk 
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Suradi Yasil, Ensiklopedi Sejarah, Tokoh dan Kebudayaan Mandar, h.308.  
67

Ussul : kepercayaan turun temurun nenek moyang  
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hidup seperti semut, burung dan lain-lain, hal ini menandakan bahwa pohon 

tersebut hidup dan bagus untuk digunakan.
68

 

      Pelaksanaan penebangan pohon dilakukan oleh beberapa orang yang 

terdiri dari, ustadz, kepala tukang, kerabat dan tetangga serta para pembantu. 

Ritual diawali dengan pembacaan doa oleh ustadz yang dilakukan di rumah. 

Sebelum menebang pohon ustadz lebih dulu mappasa‟bi (meminta izin) kepada 

penjaga pohon agar penebangan berjalan lancar dan tidak ada gangguan di hutan 

tersebut. Setelah itu mengambil sedikit batang kayu untuk dibuang kearah batang 

pohon tersebut akan jatuh, sebagai bentuk permisi jangan sampai ada penjaga 

hutan disekitar. 

Setelah kayu ditebang proses selanjutnya menentukan panjang kayu yang 

akan dijadikan balakang dan bagian yang akan menjadi haluan (depan) perahu 

adalah bagian bawah pohon karena bagian ini kuat dan daya apungnya bagus. 

Kemudian bagian atas batang pohon (sisi pohon yang menghadap ke atas) 

dibuang. Setelah itu, pengerukan dimulai. Terlebih dahulu dibuat batas-batas yang 

akan dikeruk di atas sisi pohon yang telah datar.
69

 Pada saat balakang akan 

dibawa keluar dari hutan, tukang mengambil bekas potongan kayu yang dibuat 

balakang lalu menyentuhkan pada “kayu yang akan ditinggalkan” dan pada “kayu 

yang akan pergi” sebagai simbol permintaan izin dan pertemuan terakhir. 

Setelah balakang dibawa keluar dari hutan dan bahan-bahan yang akan 

dipakai telah lengkap dan terkumpul di tempat pembuatan perahu, maka dibangun 

sebuah battilang atau kalampang (pelindung kayu maupun para tukang dari panas 

matahari dan air hujan). Battilang ini terbuat dari atap nipah dengan tiang bambu. 
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Muhammad Ridwan Alimuddin (45 tahun), wawancara di Mandar, tanggal 12 

september 2023. 
6969

Muhammad Ridwan Alimuddin, Laut, Ikan dan Tradisi, hal. 149-150  
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Menurut kebiasaan orang Mandar permulaan suatu pekerjaan dipilih 

dengan mempertimbangkan beberapa perhitungan mengenai hari baik dan buruk 

berdasarkan pada posisi, waktu, bulan dan bintang (putika). Bagi orang mandar 

hari rabu terakhir dalam satu bulan itu tidak baik, sehingga tidak ada yang mau 

memulai sesuatu pekerjaan apapun pada hari itu, istilahnya cappu‟ araba (rabu 

penghabisan). Hari yang disukai dan sangat baik menurut orang Mandar yaitu 

coppo‟ kammis (puncak kamis). 

Pada hari tertentu terdapat perhitungan jam yang cocok untuk memulai 

suatu pekerjaan. Memilih waktu didasarkan pada naskah putika kecil mengandung 

pembagian hari pada satu minggu menurut urutan jam, dan waktu yang paling 

cocok untuk memulai pekerjaan yaitu pada pukul 10.00 pagi. Untuk memulai 

pembuatan perahu sandeq biasanya diadakan suatu upacara sederhana, ada 

beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, karena prosesi pelaksanaan ritual pembuatan perahu sandeq tidak 

akan lengkap tanpa adanya berbagai jenis makanan dan manisan, yaitu: tujuh 

piring sokkol (beras ketan) terdiri dari tiga warna (putih, merah, hitam) dengan 

“telur, cucur dan ketupat nabi di atasnya” kue onde-onde, talloq panynyu, ule-ule 

sejenis minuman manis yang terbuat dari kacang hijau, beberapa jenis pisang: 

loka tiraq, loka barangan, dan loka manurung. Dalam bahasa mandar disebut pitu 

pindang-pindang (tujuh piring kecil).
70

  

Setelah pembacaan barasanji selesai, kepala tukang membawa kobi‟ lakka 

(parang) ke dalam rumah di mana parang tersebut didoakan berdekatan dengan 

posiq boyang (tiang utama), mata parang diolesi dengan minyak wangi dan 

dikenakan seutas kalung emas. Setelah kepala tukang keluar dari rumah, 

pekerjaan dimulai dengan tiga pukulan menggunakan parang yang sudah didoakan 
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Muhammad Ridwan Alimuddin, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara, h. 47  
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: di belakang, di tengah, dan di depan perahu, potongan kayu yang jatuh diambil 

oleh pemilik perahu “Jika ada yang sakit memakai perahu tersebut, maka 

potongan-potongannya diambil dan dijadikan dupa atau dimakan sebagai obat”. 

Potongan kayu, minyak wangi dan dupa disimpan pada posiq boyang (tiang utama 

rumah) setelah itu pekerjaan dapat dimulai.
71

  

Ada hal menarik dan terkesan unik yang dilakukan pada saat upacara 

pembuatan perahu sandeq, yaitu kepala tukang menempelkan tangannya terlebih 

dahulu kepada wajah bumi, kemudian tangannya ditempelkan pada tubuh 

belakang perahu, hal ini merupakan ussul untuk terakhir kalinya balakang 

dipersuakan dengan ibunya, tempat dia dilahirkan yaitu bumi. Setelah membaca 

mantra, kepala tukang mengayunkan parang pada bagian depan dan belakang 

perahu dipotong sesuai dengan panjang perahu yang diinginkan oleh pemilik, 

serpihan kayu tersebut tidak dibiarkan begitu saja kepala tukang menjilatnya dan 

kemudian diberikan kepada pemilik perahu untuk dimasukkan ke dalam rumah.  

Selanjutnya mencari garis tengah dari perahu, belang dibalikkan dan untuk 

menandai bagian tengahnya, tukang menggunakan tali pancing. Ditandai dengan 

dua garis kiri-kanan dari tengah (lunas), batang loka (batang pisang), dan se‟de 

(samping) ditandai dan dikerjakan. Setelah itu potongan kayu, minyak wangi dan 

dupa disimpan pada posiq boyang.  

Pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan awal yang harus selesai 

pada hari pertama sebagai tanda bahwa perahu tersebut akan diselesaikan dengan 

cepat. Dalam pembuatan perahu, terdapat beberapa upacara dan yang paling 

penting yaitu upacara mendoakan kobi‟ lakka (parang), karena benda tersebut 

merupakan alat utama tukang perahu dan dengan menyiapkannya “hati pande lopi 

disiapkan agar dia bekerja dengan baik dan cepat”. 
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Muhammad Ridwan Alimuddin, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara, h. 48-49. 
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Setelah belang dihaluskan dengan pakkattang
72

, di atas pinggirnya haluan 

atau buritan kiri-kanan disusun papan paqleq atau sangawing, papan-papan yang 

sangat tebal itu dibentukkan dan ditipiskan sesuai dengan ukuran belang. Pada 

tengah sisi dalamnya ketebalan papan tersebut tidak dikurangi untuk 

membentukkan tembuku sebagai pemegang katir dan sanggar kemudi. 

Di antara papan-papan tersebut kemudian dipasang satu atau dua urat 

papan panjang (palamma), tergantung dari lebarnya papan yang tersedia. Di atas 

palamma seurat papan sempit (papan toriq) sebagai landasan pemegang balok dek 

(kalandara). Berikutnya letak lubang-lubang untuk cadik (oroang baratang)  dan 

sanggilang baine ditentukan dan dikerjakan, kemudian gading-gading (tajoq) 

balok dek dipasang pada oroang baratang di tengah perahu dipasang sebatang 

kayu yang lebih lebar dan kuat daripada gading-gading lainnya sebagai pemegang 

cadik (gambus). 

Sebelum geladak perahu (lapar) dipasang, „ruang‟ dalam perahu (roang) 

dicat, berikutnya lapar, kedua balok penutup haluan atau buritan (sinding baraq) 

serta lapar uluang dan lapar palamin dipancangkan. Untuk menutupi samping kiti-

kanan lapar uluang dan palamin yang terletak di bawah garis geladak utama, 

beberapa papan atau batang kayu (kapa, pallawe) dipasang sebagai terali, pada 

pinggir lubang-lubang geladak yang dimaksudkan sebagai pintu palka (petaq) pun 

dipasangkan pallawe petaq. Pada bagian haluan di atas papan paqleaq disusun 

palleppeng sebagai landasan untuk paccong uluang (hidung perahu yang dianggap 

sebagai tanda khas dari sebuah perahu sandeq). Paccong palamin tidak diberikan 

papan landasan pada bawahnya. 
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Pakkattang : Ketam  
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Tepat di atas tubal terdapat kappu-kappu, yaitu pemegang (lumbang 

tempat masuk) layar yang berada di geladak (lapar). Karena menerima beban yang 

cukup besar maka untuk membuat pallu-pallu harus menggunakan kayu yang 

besar dan utuh. Sandeq yang berukuran besar bagian sisi pallu-pallunya juga 

menjadi geladak sandeq, khususnya pada sekeliling bagian tersebut. Biasanya 

menggunakan karet dari ban dalam mobil untuk menutup bagian palu-pallu yang 

terbuka ketika layar sudah terpasang hal ini dilakukan untuk menghindari 

masuknya air laut ataupun air hujan ke dalam perahu. 

Selanjutnya adalah geladak (lapar) berfungsi sebagai lantai sekaligus 

penutup lambung perahu. Lantai itu sendiri terdiri atas lapar uluang (lanti perahu 

yang terdapat haluan), di atas baratang uluang atau depan pintu petaq bagian 

depan, lapar palammin yaitu lantai perahu yang terdapt di buritan berfungsi 

sebagai tempat duduk ketika mangguling sanggilang. Di lapar juga terdapat pintu 

masuk ke dalam ruang palka perahu. 

Palka perahu terdapat beberapa bagian yaitu palammin dan palka bagian 

buritan, pallawe papan atau batang kayu yang digunakan untuk menutupi samping 

kiri dan kanan lapar uluang dan palammin yang dibawah garis geladak utama 

berperan sebagai terali pallawe petaq, kayu yang dipasang disemua sisi lubang 

pintu masuk palka, sebagai tempat pintu petaq, sinding baraq penutup kamar 

perahu yang terbagi atas dua, sinding baraq diolo (penutup kamar depan) dan 

sinding baraq bui (penutup kamar belakang), masing-masing terletak disisi lapar 

uluang dan lapar palammin. 

Palka sandeq disebut roang yang terdapat galagang yaitu lantai di dalam 

palka perahu yang dipasang di atas lepe terbuat dari serangkaian bilahan bambu. 
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Dan dibuat terpisah-pisah agar mudah dilepas. Lebarnya disesuaikan dengan lebar 

belang dan lepe adalah kayu panjang yang dipasang di atas tajoq. 

Khusus ujung perahu (haluan dan buritan) tersusun dari bawah ke atas 

paqleaq atau sangawing. Paqleaq terbuat dari cabang kayu besar berbentuk huruf 

V. Paqleaq membentuk sudut depan dan belakang perahu yang dipasang di atas 

belang pada kedua ujungnya. Paqleaq juga disebut sangawing karena bentuknya 

miring begitupun pemasangannya. Pali-paling salah satu bagian perahu yang 

terletak di bawah pa‟jonga-jonga atau di atas sangawing pertama. 

Sisi bawah pali-paling sejajar dengan lapar, bilah kayu yang juga 

berbentuk huruf V dan paccong yang berfungsi sebagai puncak (ujung) haluan dan 

buritan perahu. Bagian tengah paccong mengarah ke atas ukurannya lebih kecil 

daripada bagian atas atau dengan kata lain memiliki lekukan khas di bagian 

tengah. Paccong ini merupakan bagian dari perahu sandeq yang membedakan 

dengan perahu jenis lain. Ukuran paccong depan lebih tinggi daripada paccong 

belakang. 

Pada saat pemasangan kedua balok sanggar kemudi (sanggilang muane 

dan baine) serta bagian-bagiannya merupakan pekerjaan yang cukup rumit, maka 

pekerjaan tersebut dilakukan oleh pande lopi sendiri setelah bagian-bagian buritan 

dan yang lainnya dipasang oleh tukang perahu. Sama halnya dengan balok-balok 

yang yang dimaksudkan sebagai pemegang tiang layar, sesudah pemegang tiang 

di atas geladak (pallu-pallu) terpancang, letaknya tubal, sepatu tiang di dalam 

ruang perahu dapat ditentukan. Terakhir sebatang kayu panjang (lepe) dipaku ke 

atas gading-gading sebagai landasan lattang (lantai yang ada dalam perahu) ketika 

baratang dan palatto (katir dan cadik) disiapkan dan badan perahu habis dicat, 

semua bagian dapat dipasang. 
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Tukang perahu di Mandar memiliki gambaran mengenai kesempurnaan 

pada perahu sandeq serta langkah-langkah pada saat pembangunan perahu. 

Misalnya pada saat memasang pallamma, potongan untuk lapar palamin 

dikerjakan, sebelum papan tersebut dipasang, bagian bawah pallamma dipotong 

agak bundar agar pada saat menyesuaikan belang menjadi gampang. Bentuk 

belang untuk perahu yang dibangun sebagai perahu sangat laju dapat ditentukan 

oleh kepala tukang, sebelum papan-papan atasnya terpasang dan akan diperbaiki 

beberapa kali setelah papan dan geladaknya dipasang.  Hal ini seperti dengan 

ukuran cadik dan katir. Sebelum tiang dinaikkan ke atas perahu, bagian-bagiannya 

beserta tambera
73

 dan tali yang lainnya dipasang kedepannya agar tidak perlu lagi 

memanjat ketika tiang sudah terpasang. 

Ketika perahu sandeq selesai dibuat maka langkah selanjutnya yang 

dilakukan yaitu upacara peluncuran yang terdiri dari ma‟barasanji (pembacaan 

kitab barasanji) atau bisa dikatakan dengan ritual kuliwa. Kuliwa merupakan ritual 

yang dilakukan di rumah punggawa perahu dimaksudkan untuk doa keselamatan 

dan rezeki. Sebagai kegiatan peneguhan hati, karena terkait dengan kesiapan 

mental nelayan pada saat mengarungi lautan bersama perahunya. Kuliwa berasal 

dari bahasa mandar yang artinya “seimbang” dan makkuliwa 

“menyeimbangkan.”
74

 

Selanjutnya yang dilakukan adalah ritual Mapposiq sebagai tanda bahwa 

bagian penting dari sandeq telah selesai dibuat. Mapposiq yaitu pemberian sebuah 

lubang di belang (lunas) perahu, sekitar satu meter dari ujung bawah layar ke arah 

buritan. Dari segi mistis, mapposiq berarti memberi atau memperbarui “roh” pada 

perahu ditandai dengan pembuatan lubang. Mapposiq mengambil filosofi (ussul) 
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dari posiq (pusar) manusia, baik posisinya maupun fungsinya. Contohnya posiq 

merupakan bagian yang menghubungkan bayi dengan ibunya, melalui tali 

plasenta. Jadi dapat dikatakan bahwa peran posiq sangat penting atau sebagai 

sumber kehidupan bayi di dalam kandungan. Dari hal inilah para nelayan, tukang 

pembuat perahu dan rumah mengambil ussul. 

Upacara dilakukan sederhana dan diadakan pada siang hari, terdapat 

sebuah piring berisi barang yang telah disiapkan, yaitu penutup posiq (sebatang 

kecil dari kayu kapas), potongan kayu dari upacara permulaan pekerjaan, minyak 

wangi, sejumlah uang sebagai gaji khusus untuk mengadakan upacara pande lopi, 

satu meter kain putih, sebuah pahat baru, sepotong besi murni, kapas dan dupa. 

Pada rumah pemilik perahu di adakan barasanji bersama semua orang yang telah 

terlibat dalam pembuatan perahu, disertai dengan makan bersama, bahan makanan 

yang disiapkan juga sama ketika upacara awal dilakukan. 

Pahat baru yang telah disiapkan diolesi dengan minyak wangi dan 

dikenakan seutas kalung emas seperti halnya parang pada upacara permulaan 

pekerjaan. Setelah upacara pahat selesai, pande lopi keluar dari rumah untuk 

mengadakan upacara mapposiq, pande lopi membawa dupa ke dalam ruang 

perahu tepatnya di atas posiq, dan mengambil sikap haluan perahu untuk bersiap 

melakukan ritual. Ritual tersebut dilakukan dengan cara yaitu, tempat posiq 

ditandai dengan pahat baru, seekor ayam jantan dilukai dan diambil darahnya 

untuk diolesi pada tempat posiq, menangkap asap dari dupa sebanyak tiga kali 

dengan tangan dan disimpan pada tempat posiq, hal ini bertujuan untuk 

menangkap roh-roh halus yang mengelilingi perahu dan memasukkannya ke 

dalam posiq, tempat posiq juga dioles dengan minyak wangi kemudian 

memanjatkan doa dengan mendekatkan tangan yang menggenggam penutup posiq 

bersama asap ke hidung.  
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Terdapat mantera yang digunakan saat ritual mapposiq “Nabi Sulaiman 

mekke‟de diolo Nabi Haidir manjagai disaliwang anna dilalangna lopi” (Nabi 

Sulaiman berdiri di depan nabi Haidir menjaga di luar dan di dalam perahu). 

Selesai membaca doa dan mantera, pande lopi memasukkan penutup posiq dengan 

menahan nafas, penutup tersebut dioles dengan minyak wangi. Lubang posiq yang 

sudah ditutupi dikelilingi oleh tiga potongan besi kecil (depan, kiri dan kanan) 

yang dipukul masuk ke dalam badan perahu, seluruhnya diberikan lagi asap dan 

dupa sebanyak tiga kali.
75

 

Setelah melakukan upacara mapposiq, pande lopi keluar untuk melakukan 

upacara makkotta. Sebelum mengadakan upacara makkotta sang tukang 

memandang langit dan dengan menahan nafas demi “mencari tanda nasib perahu” 

seperti burung yang lewat, awan yang menutupi matahari semut dan serangga 

berlarian di tanah, dan sebagainya. Untuk menentukan saat pukulan pertama 

dengan mengucapkan suatu mantra, sanggilang perahu dipahat tiga kali dan 

potongan kayu yang lepas diambil sebelum jatuh ke tanah. Kemudian kottaq 

dikerjakan dan sanggilang dipasang. 

Hal ini termasuk ussul penting yang mengatakan bahwa bagian penting 

dari perahu selain posiq adalah kemudi. Sebab jika sanggilang (kemudi) rusak 

maka nelayan tidak dapat mengendalikan perahu. Setelah upacara makkotta 

dilakukan perahu harus didorong secepat mungkin ke dalam air. Jika perahu 

dibuat untuk perlombaan atau penangkapan ikan terbang, maka pada saat itu 

diadakan upacara pasitai kindo-kama‟na (diperlihatkan ke ayah ibunya). Tanah 

tempat pembuatannya dioleskan pada buritannya (dari bawah ke atas). Upacara 

pasitai kindo-kama‟na diadakan karena “tanah adalah saudara kita dan kayu yang 

menjadi bahan juga tumbuh di atas tanah. Jadi, perahu berasal dari tanah, dan 
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tanah itu diperingatkan bahwa perahunya akan turun sekarang, tolong tidak 

diganggu lagi.”
76

 

Pada saat pelaksanaan ritual upacara dari awal hingga berakhir di ritual 

upacara makkotta sanggilang, para nelayan dan pemilik perahu memanggil ustadz 

untuk mendoakan perahu sandeq agar mendapat keberkahan dan kelimpahan 

rezeki. Mereka meyakini bahwa ustadz lebih cepat dikabulkan doanya, maka pada 

saat melakukan ritual harus memanggil beberapa ustadz sebab diantara beberapa 

ustadz tersebut ada yang lebih tinggi tingkatan keimanannya dan cepat atau 

lambat doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah swt. 

Masyarakat Mandar meyakini semakin banyak ustadz yang mendoakan 

maka semakin besar pula doa mereka diterima oleh Allah swt. hal ini berkaitan 

dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 186  

اع َا َ اندَّ جَ  ى  ع  َد  ُ ة  ج 
ََۗا  َ ة  َل ر   ٍ ِّ َف اَ   ٍ ُِّ َع   ٌ ث اد  َع  ا ن ك  اَض  ا ذ  اَو  ُ ث ى  ت ج  َف ه ُ ط  ِۙ ٌ ا ع  اَد  ذ 

 ٌَ د و  ش  ََ ر  هَّه ى  َن ع   ٍ اَت  ُ ى  ي  ن ُ ؤ  َو   ٍ  ن 

Terjemahnya : 

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah) sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang 

yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu 

memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka 

memperoleh kebenaran.”
77

 

Dalam tafsir Al-Mishbah, ayat di atas memerintahkan agar percaya 

kepada-Nya. Ini bukan saja dalam arti mengakui keesaan-Nya, tetapi juga percaya 

bahwa Dia akan memilih yang terbaik untuk si pemohon. Dia tidak akan menyia-

nyiakan doa itu, tetapi bisa jadi Allah memperlakukan si pemohon seperti seorang 
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ayah kepada anaknya. Sekali memberi sesuai permintaannya, di kali lain diberi-

Nya yang tidak ia mohonkan tetapi lebih baik untuknya, dan tidak jarang pula 

Allah menolak permintaannya namun memberi sesuatu yang lebih baik di masa 

mendatang. Kalau tidak di dunia maka di akhirat kelak. Bukankah ayah yang baik 

tidak memberi sesuatu yang merugikan anaknya walau sang anak mendesak? 

Karena itu, percayalah kepada Allah dan camkanlah sabda nabi Muhammad saw, 

“Berdoalah kepada Allah disertai dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan 

memperkenankan.” Itu semua agar kamu selalu berada dalam kebenaran, yakni 

dapat mengetahui jalan yang terbaik serta bertindak tepat, baik menyangkut 

persoalan dunia maupun akhirat.
78
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BAB IV 

MAKNA SIMBOLIK PERAHU SANDEQ DALAM  

PERSPEKTIF CHARLES SANDERS PIERCE 

 

A. Makna Simbolik Perahu Sandeq dalam perspektif Charles Sanders Pierce 

Makna simbolik merupakan media yang mencoba mengungkap makna-

makna yang terkandung dari suatu simbol, termasuk simbol pada Perahu sandeq 

yang menjadi ikon budaya orang Mandar. 

a) Bentuk perahu sandeq 

Bentuk perahu sandeq jika hanya dilihat sekilas akan tampak seperti 

perahu biasa pada umunya, akan tetapi bila diperhatikan secara seksama dan 

berdasar pada keyakinan nenek moyang suku Mandar, maka bentuk sandeq 

dikaitkan dengan lafaz Allah dan huruf hijaiyyah dalam al-qur‟an yakni huruf ba‟. 

Bentuk perahu sandeq menyimbolkan bentuk lafaz, hal ini berdasar pada 

keyakinan nenek moyang suku Mandar agar pada saat pergi berlayar selalu 

dilindungi oleh Allah swt.  

Menurut Muhammad Ridwan Alimuddin, “Alawena kappal andangdiang 
hubunganna lao di agama, apa karambo lao sebelum mettama mai agama 
islam di Mandar mendoloi tia napapia rie kappal to dini Mandar anna 
napake lamba mosasi”.

 79
 

Artinya :  

Bentuk dari perahu sandeq sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama, 

karena jauh sebelum kemunculan agama Islam, orang Mandar lebih dulu 

muncul dan mereka gunakan sebagai mata pencahariannya.
80
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Sedangkan menurut Arsyad (Nelayan), “ia ri‟e bentukna kappal mua 
nasanga todziolo sittengangi bentukna lafaz puang Allah ta‟ala, tapi diang 
towai mauwang mua andangi diannai lao tiang pallayaranna mimbentuk 
huruf ba‟ indi apa-apa e. Ia nanasanga bassa indio apa todziolo ta 
natungaeng sanna i tu‟u tia keyakinanna lao di puang karena nasangai 
simata naullungngi puang mua lambangan bomi lao di sasi.”

 81
 

 Artinya :  

Bentuk dari perahu ini menurut orang dahulu seperti bentuk lafaz Allah 

Swt. Orang dahulu menyamakan dengan lafaz Allah karena berdasar pada 

keyakinan mereka kepada Allah Swt, mereka meyakini pada saat berlayar 

di laut maka Allah Swt akan senantiasa melindungi.
 
 

Menurut penulis sendiri bentuk perahu sandeq ini memang jika dilihat 

sekilas maka persis seperti lafaz Allah, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh 

Ridwan Alimuddin bahwa orang Mandar lebih dulu menggunakan perahu 

sebelum masuknya islam. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama.  

b) Lambung (Balakang) 

Lambung sandeq terdiri dari beberapa susunan papan, yang susunannya 

diperkuat oleh beberapa rangka dan seluruh bagian atas ditutup untuk mencegah 

masuknya air ke dalam lambung perahu. Secara rinci, lambung atau tubuh perahu 

perahu sandeq terdiri dari belang yang merupakan bagian bawah atau bagian 

utama lambung perahu, terbuat dari sebatang kayu utuh yang dikeruk. Apabila 

diibaratkan sebuah rumah maka lambung ini adalah pondasinya.  

Dalam hal ini pembuatan perahu merujuk pada keyakinan kepercayaan 

turun temurun, bagi suku Mandar merupakan kekuatan batin dan spiritualitas 

yang integral. Balakang atau dasar dari sebuah perahu, dimaknai bahwa dasar 

pada pembuatan, arah dan laju perahu merujuk pada pondasi keyakinan orang 

Mandar itu sendiri, yakni ussul, pemali dan mantra. 
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c) Paccong (Kepala Perahu) 

Paccong adalah bagian depan dan menjulang keatas pada perahu sandeq 

berbentuk limas segitiga. Dapat dikatakan bahwa paccong ini merupakan kepala 

perahu digunakan sebagai panduan haluan perahu, karena mudah dilihat dari 

belakang bahkan saat perahu sedikit turun dari permukaan laut, paccong akan 

tetap terlihat. 

Menurut Arsyad (Nelayan) “Ia rio paccong mua nasangai to mandar tipolo 

dai bentukna di langit naparapangi to mandoa lao di puang Allah ta‟ala 

sitteng bandi rio merau-rau lao dipuang mauwang bengana tori dalle puang 

lamba di mosasi u”
82

 

Artinya : 

Paccong ini menurut orang Mandar berbentuk menghadap langit seperti 

orang berdoa kepada Allah karena memiliki arti meminta rezeki kepada 

Allah disaat para nelayan berlayar mencari nafkah 

Paccong berasal dari bahasa Mandar yang artinya kepala perahu memiliki 

simbol berdoa kepada Tuhan, bagian ini menjelaskan tentang cara berpikir 

masyarakat Mandar untuk mengembangkan kehidupan menggunakan perahu dan 

lebih rasional dalam mencari rezeki. Bentuk paccong sendiri memiliki simbol 

berdoa kepada Tuhan.
83

 

d) Layar 

Bagian ini merupakan hal terpenting dari perahu sandeq dimana angin 

menerpa dan mendorong pergerakan perahu. Terdiri dari tiga bagian utama: sobal 

(layar), pallajarang (tiang), dan peloang (bom layar), serta tali temali. Sobal 

berarti layar yang terbuat dari plastik, akan tetapi pada zaman dahulu terbuat dari 

karoro sejenis daun kering yang mempunyai serat panjang disebut pappas.  
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Menurut Ridwan Alimuddin, “sandeq mappake layar segitiga kan diang 
simbolna segitiga dio masandeq ya iyamo namala disanga sandeq, apa 
nauwa memang tomi tia layar bassa rio bentukna segitiga andang diang 
dipauwangan sanga layar”  

Artinya : 

Pada layar perahu sandeq berbentuk segitiga dan hal tersebut memiliki 

simbol masandeq (runcing) dari hal inilah disebut sebagai sandeq, karena 

memang bentuk dari layar tersebut.
84

 

Hati pada Perahu sandeq terletak pada layarnya, dan angin merupakan 

nafas dari sandeq, karena tanpa dua hal tersebut sandeq tidak dapat berlayar 

sebagai mana mestinya.  

e) Kemudi (Sanggilang) 

Kemudi terdiri dari beberapa bagian. Bagian paling besar adalah daung 

guling, bagian kemudi yang berbentuk papan dan merupakan bagian utama 

kemudi. Pada bagian atas daung guling terdapat langole, leher kemudi yang 

biasanya dibalut dengan lilitan tali untuk mempermudah gesekannya dengan 

dinding kottaq di sanggilang dan tidak cepat aus, gisirang atau pegangan sewaktu 

mengemudi, tali yang digunakan menahan bagian atas kemudi di sanggilang. 

Bagi masyarakat Mandar sanggilang merupakan sesuatu yang berpasangan, 

sanggilang atas sebagai sanggilang muane (laki-laki) dan bagian bawah sebagai 

sanggilang baine (perempuan), tali yang digunakan untuk mengikat guling pada 

kedua sanggilang yaitu tali berbentuk cincin yang diistilahkan sabir guling, jika 

diganti dengan kayu maka disebut pakkilas, dengngeang atau gulang paqbasse. 
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Menurut Muh. Arsyad (Pemilik Perahu Sandeq) “Sanggilang kan iyario 

disanga guling na kappal nah dipassangangani tu‟u muane anna baine apa 

posisinna diang tondo dai anna tondo naung iyamo nasangai tomandar 

sanggilang muane anna sanggilang baine apa diparapangi muane rie anna 

baine siolai maator arah atuoanna”
85

 

Artinya :  

Sanggilang ini merupakan kemudi perahu yang terletak pada bagian 

belakang dinamakan laki-laki dan perempuan karena posisinya ada bagian 

atas dan bagian bawah itulah yang disebut orang mandar sanggilang laki-

laki dan sanggilang perempuan karena disamakan laki-laki dan perempuan 

ini berdampingan mengatur kehidupannya 

Sanggilang berasal dari bahasa Mandar yang artinya kemudi atau bisa 

disebut pengendali arah perahu, sanggilang bagian atas menyimbolkan laki-laki 

dan sanggilang bagian bawah menyimbolkan perempuan. Sanggilang memiliki 

makna siwali parri‟ dalam bahasa Mandar yang artinya bersama dalam kesulitan. 

Hal ini dimaknai berdasarkan pada ussul bahwa peran laki-laki dan perempuan 

bersama-sama menjadi tumpuan arah hidup ekonomi keluarga.
86

 

f) Petaq  

Petaq merupakan bagian sandeq yang berjumlah tiga sampai empat yaitu 

di haluan (depan), lambung (tengah), dan buritan dekat sanggar kemudi 

(belakang). Pintu petaq dapat dibuka tutup dengan mudah, dengan desain pintu 

yang memungkinkan air laut tidak dapat masuk ke dalam ruang palka dengan 

penahan di tiap sisi yang berfungsi menahan pintu agar tidak bergeser dan 

berbentuk segi empat juga digunakan untuk menguras air jika ada yang masuk ke 

dalam perahu.  
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Menurut Arsyad (Nelayan) “Peta‟ dibarei tu‟u menjari tallu oroangna ia 
tomo dipassangangani nabi, indi diolona disangai engeanna Sulaiman apa 
pole di ussul na tidioloq ta Sulaiman die to sugi sanna makanya ia dipake 
apa mala ai lao mangundang maedi pole bau anna iyamo rejeki ta, terus 
indi ditangngana najagai Ibrahim, anna dio pondo‟na najagai nabi Nuh ”

87
  

Artinya : 

Pada masing-masing petaq menurut orang Mandar mempunyai nabi 

tersendiri pada bagiannya, yaitu bagian depan nabi Sulaiman, tengah nabi 

Ibrahim dan bagian belakang nabi Nuh, hal ini menurut orang Mandar 

menyimbolkan mengundang banyak rezeki. 

Petaq pada perahu sandeq bukan sekedar tempat atau bagian dari perahu 

akan tetapi bagian depan menyimbolkan rezeki, tengah tempat aktivitas manusia 

dan belakang pemimpin. 
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Tabel Makna Simbol Perahu Sandeq menggunakan model triadic Charles 

Sanders Pierce 

No. Ikon Indeks Simbol 

1. Badan Perahu 

Sandeq 

Nenek moyang suku Mandar 

mengaitkan bentuk perahu sandeq 

dengan lafadz Allah karena 

berdasar pada keyakinan mereka 

bahwa pada saat berlayar di lautan 

Allah akan selalu melindungi. 

Lafadz Allah 

2. Lambung 

(Balakang) 

Dasar perahu yang dikeruk bagian 

tengahnya dan diyakini oleh nenek 

moyang suku Mandar berbentuk 

seperti huruf ba‟ 

Huruf ba‟ 

3. Kepala Perahu 

(Paccong) 

Bentuk dari paccong ini mirip 

dengan tangan menengadah ke atas, 

sehingga mereka mempercayai 

bahwa bentuk paccong ini seperti 

tangan berdo‟a kepada Allah. 

Berdo‟a Kepada 

Allah 

4. Layar Berbentuk runcing ke atas  Masandeq 

(Runcing) 

5. Kemudi 

(Sanggilang) 

Posisi sanggilang ini yang 

bertumpuk atas dan bawah maka 

masyarakat Mandar menyebutnya 

sebagai laki-laki dan perempuan 

berdasar pada ussul nenek moyang 

Sanggilang muane 

(laki-laki) dan 

Sanggilang baine 

(perempuan) 
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bahwa peran laki-laki dan 

perempuan bersama-sama menjadi 

tumpuan arah hidup keluarga. 

6. Petaq Petaq merupakan tempat 

penyimpanan hasil tangkapan di 

laut dan juga tempat beraktifitasnya 

para sawi dan punggawa di atas 

perahu sehingga memiliki ussul 

rezeki dan juga kehidupan. 

Rezeki dan 

kehidupan 

 

Nilai filosofi perahu sandeq adalah: 

1. Pemahaman hari baik 

Pada umumnya masyarakat Mandar memiliki kepercayaan terhadap hari 

baik dalam memulai suatu pekerjaan seperti pada pembuatan perahu sandeq harus 

ditentukan berdasarkan hari tertentu dan tidak boleh sembarangan. 

Suku mandar memiliki kebiasaan dalam melakukan pekerjaan yaitu ketika 

matahari sedang naik sekitar jam 10.00 dan syaratnya harus ada sesuatu yang 

masuk ke dalam mulut sebelum beraktifitas. Hal ini menunjukkan simbol naiknya 

matahari merupakan harapan agar rezeki naik dan bertambah pada saat bekerja. 

Sedangkan untuk alasan harus ada ssuatu yang masuk sebelum keluar rumah 

menyimbolkan harapan akan mendapatkan rezeki saat keluar dari rumah. 

Adapun hari yang tidak diperbolehkan oleh suku Mandar dalam memulai 

suatu pekerjaan yaitu, cappu araba‟ (rabu terakhir) hal ini juga sering kali disebut 
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Nakkas tahun, menurut pemahaman orang Mandar jika memulai suatu pekerjaan 

pada hari tersebut maka akan ada bencana tak terduga. 

2. Rezeki 

Perahu sandeq merupakan alat mata pencaharian suku Mandar, oleh 

karena itu para nelayan di Mandar menghargai dan menganggap sandeq sebagai 

sesuatu yang mulia, karena dari sebelum ditebang kayu yang akan digunakan saja 

menggunakan ritual dan berasal dari sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya 

meskipun dari sebuah kebaikan. 

Kebaikan dan kebersihan rezeki dapat terlihat jelas pada warna sandeq 

yang putih. Putihnya perahu sandeq menunjukkan sesuatu yang suci dan harus 

digunakan dengan penuh ketulusan dan kebersihan hati untuk memperoleh rezeki 

yang baik di lautan. 

3. Penghargaan atas kehidupan 

Sebelum pohon ditebang ustadz memegang pohon seperti berkomunikasi 

dengan penjaganya, selain menunjukkan penghargaan terhadap alam dan 

makhluk ghaib, juga merupakan upaya menghargai lingkungan. Hal ini diperkuat 

dengan dengan perilaku yang mempertimbangkan keselamatan, penebang, kayu 

yang tumbang tidak rusak dan bagi pohon-pohon sekitar. 

Selain di hutan tempat penebangan pohon, juga dilakukan penghargaan 

terhadap makhluk hidup yang ada di lautan, ini diperlihatkan dengan perlakuan 

nelayan Mandar ketika menunggangi perahu sandeq. Ketika perahu berlayar tidak 

boleh mengatakan hal-hal buruk, tidak membuang panci atau melakukan hal-hal 

yang dibenci oleh makhluk laut, tidak mengayun-ayunkan kaki, tidak membuang 

air sembarangan harus meminta izin.  
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Pantangan-pantangan tersebut diyakini oleh suku Mandar terhadap 

makhluk ghaib sebagai penjaga lautan. Suku Mandar sendiri sangat menjaga dan 

menghormari segala sesuatu kehidupan yang berhubungan dengan laut. 

4. Nilai agama dan budaya 

Sandeq adalah ikon budaya suku Mandar yang mengandung banyak nilai-

nilai islam. Hal ini tergambar pada bentuk, ornamen-ornamen dan upacara ritual 

yang dilakukan selalu mengarah pada pemahaman ketauhidan dan kehidupan 

duniawi yang baik dan benar. 

Hidup ini merupakan perpaduan dari pengalaman dan pengetahuan yang 

menjadi satu kesatuan. Bahwa persatuan dan kesinambungan hidup harus di dasari 

dengan keyakinan dilandasi pada ajaran ketauhidan. Bagaimana semestinya hidup 

adalah syahadat antara manusia dan Tuhan, selalu ada komunikasi bahkan 

penyatuhan diri dan ilahi. Hal ini pula yang dilakukan oleh para pemilik dan 

pembuat perahu sandeq ketika melakukan pemasangan antar bagian–bagian 

perahu.  

Dalam ritual pun demikian, nilai–nilai islam mengisi ruang alat dan 

sesajian yang digunakan untuk keperluan ritual. Seperti doa dan mantra yang 

menggunakan kalimat bismillah, sholawat, dan syahadat.  

5. Bersyukur dan berbagi 

Dalam proses pembuatan, pemberangkatan, pemanfataan semua disertai 

dengan ritual. Ritual di lakukan sederhana atau biasa disebut ma‟baca. Ma‟baca 

merupakan hal wajib di lakukan pada saat melukan ritual oleh ustadz. Hal ini 

yang dimaksud bahwa ritual yang dilakukan selalu melibatkan agama. 
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Bagi suku mandar saat proses ritual dilakukan selalu mengundang banyak 

orang, karna semakin banyak yang hadir maka banyak yang terlibat untuk 

memperebutkan hidangan ritual, hal ini merupakan sesuatu yang baik bagi ritual.  

Peristiwa lain yang menggambarkan rasa bersyukur dan kegemaran 

berbagi masyarakat Mandar pada saat mendapatkan hasil tangkapan yang banyak 

dan menang saat ikut acara festival lomba perahu sandeq, para nelayan yang 

mendapatkan hasil tangkapan dan pemilik perahu yang menang akan mengadakan 

acara makan bersama dengan tetangga dan teman-teman. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Makna Simbolik 

Makna merupakan kata dan istilah yang membingungkan. Bentuk makna 

diperhitungkan sebagai istilah sebab bentuk ini mempunyai konsep dalam bidang 

ilmu tertentu, yakni dalam bidang linguistik. Sedangkan Simbol merupakan 

bentuk yang menandai sesuatu yang lain di luar perwujudan bentuk simbolik itu 

sendiri, simbol yang bertuliskan bunga, misalnya mengacu dan mengemban fakta 

yang disebut bunga sebagai sesuatu yang ada di luar bentuk simbolik itu sendiri. 

Dengan demikian, Pierce mengartikan simbol sebagai tanda yang mengacu pada 

objek tertentu di luar tanda itu sendiri. Hubungan antara simbol sebagai penanda 

dengan sesuatu yang ditandakan (petanda) sifatnya konvensional. 

2. Sejarah munculnya Perahu Sandeq 

Kemunculan perahu sandeq pertama kali di Mandar diperkirakan pada 

tahun 1930-an yang dikembangkan oleh tukang perahu di Desa Pambusuang 

Kabupaten Polewali Mandar.  Nama Sandeq berasal dari tiang layarnya yang 

runcing ke atas dan belakang. Dalam bahasa Mandar runcing itu disebut sebagai 

sande‟ atau masandeq. Alasan yang lain sandeq disebut demikian karena struktur 

haluan perahu runcing atau tajam. 

Pada tahun 1970-an, ukuran perahu sandeq semakin bertambah. Dan di 

tahun 1990-an panjangnya rata-rata sekitar tujuh sampai delapan meter, kini 

perahu-perahu sandeq yang masih melayari lautan luas pada umumnya berukuran 
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di atas sepuluh meter. Ukuran sandeq semakin diusahakan untuk mencapai ukuran 

maksimal ketika sandeq itu dibuat khusus untuk kegiatan lomba.  

Sebelum kemunculan sandeq paling tidak ada dua jenis perahu yang sering 

digunakan oleh nelayan Mandar yaitu pakur dan olanmesa. Perbedaan mendasar 

antara keduanya dengan sandeq terletak pada layarnya, pakur dan olanmesa 

menggunakan layar jenis tanjaq, dan perbadaannya juga terletak pada bentuk 

konstruksi, lambung, ukuran tiang layar dan cadik. Masyarakat Mandar juga telah 

menggunakan perahu sebagai alat transportasi dan juga mata pencaharian mereka. 

Pada tahun 1850-an masyarakat Kabupaten Majene memakai perahu layar untuk 

berangkat haji dari Mandar ke Mekkah.   

Pembuatan perahu sandeq diawali dengan pengadaan bahan (kayu) terdiri 

atas papan dan balok. Pemilihan pohon untuk kayu yang digunakan tidak boleh 

sembarangan, kayu yang dipilih harus berkualitas bagus yakni kuat, tahan air dan 

tidak gampang dimakan rayap. Ada beberapa jenis kayu khusus yang digunakan, 

yaitu kayu dari pohon Tippulu, kayu Palopi, kayu Ma‟dong, dan kayu jati.  

Unit ukuran tradisional yang menandai adalah tukang perahu, dappa (depa) 

menandai jarak di antara kedua telapak tangan jika lengannya dibuka 

(direntangkan), lima adalah lebarnya tangan, jengkal terdiri dari jarak antara ibu 

jari dan jari telunjuk. Untuk menentukan panjang papan tambahan tengah (papan 

lamma atau pallamma), maka belang di ukur secara kasar memakai depa, 

kemudian ukuran itu dikurangi satu depa sehingga menghasilkan ukuran yang 

diperlukan. 

Tukang perahu di Mandar memiliki gambaran mengenai kesempurnaan 

pada perahu sandeq serta langkah-langkah pada saat pembangunan perahu. 

Misalnya pada saat memasang pallamma, potongan untuk lapar palamin 

dikerjakan, sebelum papan tersebut dipasang, bagian bawah pallamma dipotong 
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agak bundar agar pada saat menyesuaikan belang menjadi gampang. Bentuk 

belang untuk perahu yang dibangun sebagai perahu sangat laju dapat ditentukan 

oleh kepala tukang, sebelum papan-papan atasnya terpasang dan akan diperbaiki 

beberapa kali setelah papan dan geladaknya dipasang.  Hal ini seperti dengan 

ukuran cadik dan katir. Sebelum tiang dinaikkan ke atas perahu, bagian-bagiannya 

beserta tambera  dan tali yang lainnya dipasang kedepannya agar tidak perlu lagi 

memanjat ketika tiang sudah terpasang. 

3. Makna Simbolik Perahu Sandeq dalam perspektif Charles Sanders Pierce 

Perahu sandeq memiliki berbagai macam makna yang terkandung di 

dalamnya maka dari itu penenliti mendefenisikan makna perahu sandeq dalam 

perspektif Charles Sanders Pierce dengan menggunakan model triadicnya agar 

lebih mudah di pahami, seperti ikon adalah bentuk perahu sandeq, indeksnya yaitu 

Nenek moyang suku Mandar mengaitkan bentuk perahu sandeq dengan lafadz 

Allah karena berdasar pada keyakinan mereka bahwa pada saat berlayar di lautan 

Allah akan selalu melindungi, dan simbol dari bentuknya adalah lafadz Allah. 
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B. Implikasi 

Skripsi ini membahas tentang makna simbol perahu sandeq dalam 

perspektif Charles Sanders Pierce Dengan adanya skripsi ini diharapkan agar tidak 

ada lagi yang salah mengartikan simbol pada setiap bagian-bagian penting perahu 

sandeq. Dan kelebihan dari penelitian ini bisa kita ketahui bahwa bagian-bagian 

pada perahu sandeq itu memiliki simbol-simbol yang jarang diketahui. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi para 

peneliti lainnya terutama dalam mengkaji simbol pada bagian-bagian perahu 

sandeq, karena masih sangat jarang orang di luar masyarakat Mandar yang 

mengetahui simbol-simbol perahu sandeq tersebut. 
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