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ABSTRAK 

Nama :  Amriadi 

NIM :  80100221179 

Judul Tesis :  Metamorfosa Perahu Sandeq sebagai Moda Syiar Islam di 

Mandar Abad XIX-XX 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis eksistensi perahu Sandeq di 

Mandar. 2) Menganalisis proses pembuatan dan perkembangan konstruksi peahu 

Sandeq di Mandar. 3) Menganalisis dalam mendukung perahu Sandeq syiar Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui field research 

(penelitian lapangan), Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, antropologi, 

agama dan sosial. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini, yaitu melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, perahu Sandeq adalah 

transportasi tradisonal masyarakat yang ada di Mandar khususnya yang bermukim di 

wilayah pesisir, dengan struktur dan bentuknya yang khas. Perahu Sandeq 

diperkirakan masuk di Mandar sudah ribuan tahun lalu dengan warisan bangsa 

Austronesia. Kontribusi perahu Sandeq bagi masyarakat di Mandar mempermudah 

orang-orang Mandar dalam aktivitas penangkapan ikan, transportasi dan 

kepariwisataan sebagai minat khusus karena perahu Sandeq hanya ada di Mandar. 

Kedua Adapun model perubahan perahu Sandeq atau perkembangan bentuk perahu 

Sandeq diantaranya adalah olang mesa, Pakur kemudian Sandeq yang selanjutnya 

hasil penelitian ini melihat perkembangan perahu tersebut diatas lebih kepada 

fungsionalnya. Proses pembuatan perahu Sandeq memiliki serangkaian konstruksi 

yang dimulai dengan lambung Sandeq sampai dengan pemasangan sobal. Ketiga, 

Pada prosesi pembuatan perahu Sandeq dibagi dalam tiga prosesi ritual di antaranya 

ritual masa konstruksi, ritual masa produksi, dan ritual masa distribusi. Dalam 

mendukung syiar Islam perahu Sandeq memiliki nilai-nilai Islam dalam simbolik 

perahu Sandeq yang terstruktur dari lambung perahu/belang, kepala perahu/paccong, 

petaq perahu, hilir kemudi/sanggilang dan layar/sobal. Aktivitas syiar Islam dengan 

transportasi perahu Sandeq telah digunakan para ulama dalam melakukan dakwah 

Islam di abad ke-19 hingga abad ke-20. 

Implikasi dari penelitian ini, yaitu dapat dijadikan sebagai khazanah sejarah 

lokal yang memuat eksistensi Perahu Sandeq dalam perananya mendukung syiar 

Islam di Mandar. Selanjutnya dengan adanya penelitian ini semakin memperkokoh 

identitas orang-orang Mandar sebagai rumpun masyarakat yang piawai, kreatif, dan 

pelaut ulung. Dengan hasil cipta rasa dan karsa  menjadikan perahu Sandeq sebagai 

warisan budaya  untuk selalu dijaga serta dapat menjadi rujukan para penulis.  
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ABSTRACT 

Name  :  Amriadi 

Student ID :  80100221179 

Thesis Title :  Metamorphosis of the Sandeq Boat as a Mode of Islamic Message 

in Mandar XIX-XX Century 

This research aims to: 1) Analyze the existence of the Sandeq boat in Mandar. 

2) Analyze the process of making and developing the construction of the Sandeq boat 

in Mandar. 3) Analyze the support for the Sandeq boat as a symbol of Islam. 

This type of research is qualitative research using descriptive-analysis 

methods. In this research, data was obtained through field research. This research 

used historical, anthropological, religious, and social approaches. The data 

collection methods used by the author in this research are heuristics, source 

criticism, interpretation, and historiography. 

The results of this research show that first, the Sandeq boat is traditional 

transportation for the people in Mandar, especially those who live in coastal areas, 

with its distinctive structure and shape. It is estimated that the Sandeq boat arrived in 

Mandar thousands of years ago with Austronesian heritage. The Sandeq boat's 

contribution to the community in Mandar makes it easier for Mandar people to 

engage in fishing, transportation, and tourism activities as a unique interest because 

the Sandeq boat is only available in Mandar. Second, the models for changing the 

Sandeq boat or the shape development of the Sandeq boat include Olang Mesa, 

Pakur, and then Sandeq. The results of this research then look at the development of 

the ships mentioned above more in terms of their functionality. The making process of 

a Sandeq boat has a series of constructions, starting with the Sandeq hull until 

installing the sobal. Third, the Sandeq boat-making procession is divided into three 

ritual processions, including the construction period ritual, the production period 

ritual, and the distribution period ritual. In supporting Islamic symbols, the Sandeq 

boat has Islamic values in the symbolic structure of the Sandeq boat, which consists 

of the boat hull/belang, boat head/paccong, boat petaq, downstream 

rudder/sanggilang, and sail/sobal. The activity of spreading Islam using Sandeq boat 

transportation was used by ulama to propagate Islam in the 19th to 20th centuries. 

This research implies that it can be used as a local historical treasure that 

contains the existence of the Sandeq Boat in its role in supporting the spread of Islam 

in Mandar. Furthermore, this research further strengthens the identity of the Mandar 

people as a group of skilled people, creative, and accomplished sailors. With the 

creation of feelings and intentions, the Sandeq boat becomes a preserved cultural 

heritage and a reference for writers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara maritim dengan wilayah laut yang luas 

membentang dari sabang sampai merauke. Indonesia sebagai negara maritim yang 

jumlah pulaunya tercatat sebanyak 17.508 pulau dengan luas perairan 5,8 juta 

kilometer persegi dan panjang garis pantai  81.000 km
1
 

Secara historis juga tercatat bahwa pelaut Indonesia telah berlayar hingga 

kebeberapa bagian luar Indonesia. Beberapa kerajaan di Jawa, Sumatera, Sulawesi 

dan Maluku pernah berjaya di  bidang kemaritiman. Hal itu sekaligus 

menunjukkan betapa pentingnya industri maritim Indonesia. Salah satu daerah 

yang potensial dalam pengembangan kemaritiman adalah Sulawesi Selatan
2
. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di bumi ini, di Indonesia terdapat 

ratusan jenis perahu tradisional dimulai dari perahu-perahu besar seperti pinisiq 

dan lete sampai jenis-jenis perahu Sandeq dan batangan seperti biduak, lepa-lepa 

atau sampan.
3
 Perahu merupakan sarana transportasi yang tertua, serta belum 

banyak diketahui sejarahnya. Sarana transportasi tertua di dunia ini mula muncul 

                                                           
1  Lihat https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york - 

agustus-ini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia, dan http://www.inibaru.id/budaya/ - nambah-

lagi-sebanyak-inilah-jumlah-pulau-di-indone-sia-yang-resmi-diakui-pbb-sekarang, diakses tanggal 

26 Agustus 2017. 

2 Alia Salsa Ramadhani, Jurnal Pattingalloang 5,  no. 1 (2018): h. 2.  

3Tentang keanekaragaman perahu-perahu Indonesia lihat Hornell, 1920;  Gibson-Hil,l  

1949; Wangania, 1980;  Horridge, 198; Koch, 1984; Liebner, 1993. 
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pada masa prasejarah. Bukti-bukti tentang peninggalan perahu pada masa 

prasejarah dapat dijumpai dalam bentuk lukisan, gambar, pahatan dan lain-lain
4
. 

Bentuk perahu Nusantara dari masa ke masa dapat diketahui melalui bukti 

arkeologis maupun bukti dari perahu-perahu sekarang yang dimiliki oleh berbagai 

etnis di Indonesia. Perahu tradisional Indonesia sangat penting artinya bagi 

penelitian arkeologi, sejarah, antropologi bahkan tekhnologi serta ilmu-ilmu 

pengetahuan yang lain. 

Hal ini disebabkan perahu memegang peranan di segala aspek kehidupan 

manusia. Perahu-perahu dari masa prasejarah dapat menopang dalam usaha 

pengungkapan tentang cara hidup manusia prasejarah, bagaimana cara mencari 

makan, bagaimana cara berdagang sampai dengan cara mereka berpindah dari satu 

tempat ketempat yang lain. 

Barang-barang dagangan yang dihasilkan dari suatu daerah harus dibawa 

dari tempat satu ke tempat lain. Dalam hal perdagangan atau pemindahan 

(migrasi) penduduk dari satu tempat ketempat lain perahu memegang peranan 

penting. Bahkan perahu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi 

juga untuk keperluan magis religius. 

Perahu tradisional Nusantara yang menurut para ahli berasal dari perahu 

perahu bangsa Austronesia dalam bentuk perahu-perahu cadik. Terus berkembang 

secara perlahan-lahan sesuai dengan alam lingkungan di mana perahu itu berada. 

Evolusi Perahu sangat menarik bukan hanya karena perahu tersebut merupakan 

                                                           
4 Pada masa prasejarah perahu ditemukan dalam lukisan-lukisan gua di daerah Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Tenggara, Kei dan lrian Jaya., sedangkan bentuk-bentuk perahu yang berupa 

pahatan ditemukan para arkeolog di daerah Batak. (E.A. Kosasih, 1995; H. Simanjuntak, 1982). 
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sarana untuk memenuhi kebutuhan transportasi  dalam menunjang kemudahan 

untuk bergerak baik untuk mencari makan, berdagang, menangkap ikan, maupun 

hasil laut lainnya, tetapi penting pula dalam kaitannya dengan konsepsi 

kepercayaan. Perahu biasanya dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa perjalanan 

arwah setelah arwah tersebut meninggalkan raganya. Dari kedua manfaat perahu 

tersebut maka dalam penelitian untuk mengetahui tentang Perahu Sandeq sebagai 

transportasi tradisional muncul berbagai permasalahan
5
. 

Dari uraian tersebut di atas maka jelas bahwa perahu sangat bermanfaat 

bagi ilmu pengetahuan dan oleh karena perahu belum banyak ditulis oleh para 

peneliti maka penulis tertarik memilih obyek penulisan tentang Evolusi Perahu 

Sandeq. Perahu sebagai warisan nenekmoyang penting sebagai usaha untuk 

memupuk kesadaran akan harga diri dan cinta tanah air serta kebanggaan 

nasional.
6
 

Pembahasan terhadap perahu yang merupakan hasil cipta rasa dan karsa 

bangsa Indonesia, khususnya yang mencakup asal mula, daerah persebaran, siapa 

yang membuat, kapan dibuat, di mana dibuat dan untuk apa dibuat itu belum 

pernah ada. Kapan mulai muncul dan apa yang menjadi bukti keberadaan perahu-

perahu Nusantara. Hal ini merupakan masalah yang perlu dikupas baik sejak masa 

prasejarah, sampai kemasa Islam. Gejala akan adanya perahu pada masa 

prasejarah, pengaruh Islam belum pernah dibahas. 

                                                           
5  Haris Sukendar,  Perahu Tradisional Nusantara. (Proyek Pengembangan Media 

Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan kebudayaan,1998-1999),  h. 7. 

6 Haris Sukendar,  Perahu Tradisional Nusantara. h. 5. 
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Perahu tradisional sebagai suatu ciri khas yang menjadi milik bangsa 

Indonesia perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan agar kepiawaian dalam 

pembuatan perahu-perahu Nusantara itu tetap dikenal dan diketahui. Dengan 

adanya rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional itu maka perlu adanya sarana 

untuk menyebar luaskan pengetahuan tentang peranan perahu-perahu dari masa ke 

masa. Kepiawaian dalam pembuatan perahu terjadi melalui proses dalam jangka 

waktu panjang yang dirintis oleh bangsa Austronesia yang merupakan asal-usul 

bangsa Indonesia
7
. 

Kemajuan pesat yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, patut di 

banggakan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tumbuh kembangnya perahu 

tradisional Nusantara dari masa ke masa merupakan masalah penting yang perlu 

diketahui. Permasalahan awal atau pertama adalah dari mana asal budaya atau 

tradisi pembuatan perahu dan bagaimana pertama kali mengembangkan teknologi 

tradisional untuk pembuatan perahu tersebut.  

Sementara perahu-perahu tradisional merupakan hasil karya bangsa 

Indonesia sendiri yang patut dibanggakan. Lebih-lebih dengan munculnya perahu-

perahu Sandeq tradisional di Mandar, nama Indonesia menjadi semakin dikenal di 

mata dunia.  

Perahu cadik yang diciptakan dan dibuat oleh bangsa Indonesia seperti 

yang banyak dibuat di Mandar (Sulawesi Barat) sudah dikenal sampai taraf 

internasional. Bahkan perahu-perahu Sandeq telah dibeli oleh berbagai kalangan 

                                                           
7  Haris Sukendar,  Perahu Tradisiona Nusantara. (Proyek Pengembangan Media 

Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan kebudayaan,1998-1999),   h. 9.  
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untuk berbagai keperluan. Dan ini jelas akan menjadi suatu kebanggaan Nasional 

dan memberikan pemupukkan pada kesadaran cinta tanah air
8
.  

Selanjutnya adalah bagaimana peran perahu Sandeq dalam kehidupan 

masyarakat Mandar. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas menyangkut 

permasalahan tentang perahu Sandeq di Mandar sebagai moda transportasi yang 

menuntut keberadaan sarana transportasi untuk mengarungi laut. Apakah latar 

belakang perahu tradisional dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan 

spiritual masyarakat pesisir Mandar.  

Perahu Sandeq ialah jenis perahu khas suku Mandar, pada umumnya 

perahu Sandeq hampir ada di seluruh Nusantara, tetapi berdasarkan dari data riset 

yang telah dilakukan dengan narasumber M. Ridwan Alimuddin sebagai 

budayawan suku Mandar, mengatakan bahwa ciri khas Sandeq adalah baik haluan 

maupun buritannya membentuk limas segitiga, warnanya selalu putih dan paling 

khas adalah bentuk layarnya segitiga, sebelum Sandeq itu adalah perahu Pakur 

secara konstruksi 80-90 % mirip dengan Sandeq tetapi layar Pakur berbentuk 

segiempat jadi oleh nenek moyang nelayan Mandar itu diganti menjadi segitiga 

dan menamainya dengan sebutan Sandeq karena dalam bahasa Mandar Sandeq itu 

berarti runcing. Salah satu ciri khas dari perahu suku Mandar adalah mempunyai 

cadik, cadik merupakan penyeimbang di sisi kiri dan kanan perahu
9
. 

Sebagai daerah yang berada di pesisir transportasi  laut (perahu) sangat 

melekat dengan identitas masyarakat Mandar yang mayoritas sebagai nelayan. 

                                                           
8 Haris Sukendar,  Perahu Tradisiona Nusantara. h. 8. 

9 Gunawan  Hadi  Sucipto, “Perahu Sandeq Khas Suku Mandar dalam Penyutradaraan 

Film Dokumenter: Perahu Sandeq.”  Institusi Seni Indoensia Yogyakarta (2017):  h. 2. 
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Selain menjadi sarana penyambung hidup, perahu Sandeq memiliki peran besar 

dalam sisi kepercayaan orang-orang Mandar yang beragama Islam.  

Penyebaran Islam khususnya Islamisasi di Sulawesi salah satu hubungan 

yang mengikat Tanah Air Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar 

ataupun pulau kecil yang dipisahkan oleh dan selat-selat antara lain adalah 

hubungan perdagangan. Perdagangan mengambil peranan penting dalam menjalin 

sambung rasa di antara penduduk-penduduk di Indonesia. Ternyata kepentingan-

kepentingan ekonomi telah membawa pula ikatan yang lebih dalam yang ada pasa 

suatu saat nanti akan membentuk kesatuan bangsa. Melalui perdagangan terbentuk 

pula suatu ikatan kerohanian sambil berdagang pedagang-pedagang juga Islam 

berusaha untuk menyiarkan Agamanya agar kekayaan rohani mereka dapat 

dinikmati oleh orang-orang yang mereka jumpai lebih khusus seluruh waktunya 

bagi pengembangan Agama Islam, mereka menjadi Mubalig-mubalig Islam bagi 

sesama penduduk atau suku-suku di Indonesia yang belum mengenal Islam.
10

 

Seperti halnya di Mandar proses sosialisasi atau internalisasi Islam di 

Nusantara adalah antara abad ke-13 sampai 17 M. Kehadiran Islam di wilayah 

Mandar tidak terlepas dari aktivitas budaya maritim (pelayaran) masyarakat 

Mandar, mereka telah menjalin interaksi dengan para penganjur agama Islam di 

kapal dan pelabuhan. Mereka melakukan pelayaran niaga ke berbagai penjuru 

Nusantara dengan menggunakan perahu layar ba‟go, lombo, dan lete. Seperti 

                                                           
10  A. Daliman, Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, 

(Penerbit Ombak Anggota IKAPI 2012) h. 201 
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penganjur Islam Tosalama di Benuang, misalnya menggunakan perahu ba‟go 

yaitu perahu khas Mandar pada dasawarsa kedua abad ke-17 M.
11

 

Perahu ba‟go adalah jenis perahu layar yang digunakan masyarakat 

Mandar dalam aktivitas perdagangan serta sarana transportasi. Seperti halnya 

perahu Sandeq dengan jenis perahu Sandeq yang digunakan dalam aktivitas 

nelayan atau masyarakat pesisir di Mandar. Sandeq adalah transportasi paling 

efisien dalam penggunaan transportasi masyarakat pesisir sehingga pada peranan 

Islamisasi atau syiar Islam di Mandar pilihan Sandeq yang paling relevan. Penulis 

akan membahas bagaimana peran perahu Sandeq dalam syiar Islam di Mandar 

sebagai sarana transportasi.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian mengangkat 

pokok permasalahan dalam penelitian ini, Bagaimana metamorfosa perahu Sandeq 

sebagai sarana syiar Islam di Mandar. 

Untuk memperoleh pembahasan secara detail, maka pokok permasalahan 

dijabarkan dalam beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi perahu Sandeq di Mandar? 

2. Bagaimana perkembangan konstruksi perahu Sandeq di Mandar? 

3. Bagaimana peran perahu Sandeq dalam mendukung syiar Islam di 

Mandar? 

 

 

 

                                                           
11 Muhammad Adam, Muhammad Akmal.  Jejak Para Ulma dalam Penyebaran Agama 

Islam di Mandar ( Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar) h. 3 



8 
 

 
 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini peran perahu Sandeq dalam mendukung syiar Islam di 

Mandar. Untuk mendukung fokus penilitian ini maka perlu membahas sub-

komponen dalam tercapainya fokus penilitian ini seperti diantaranya: eksistensi 

perahu Sandeq pada masyarakat muslim di Mandar baik awal mula dikenal perahu 

Sandeq, sampai pada peran perahu Sandeq dalam menunjang aktivitas masyarakat 

pesisir. Di sisi lain penelitian ini juga membahas perkembangan bentuk perahu 

Sandeq, proses pembuatan serta perkembangan konstruksi perahu Sandeq. 

disamping itu juga dibahas tentang pemanfaatan perahu bercadik baik sebagai 

pariwisata maupun instrumen syiar Islam di Mandar dalam ritual proses 

peluncuran perahu Sandeq sampai dengan makna simbolik perahu Sandeq di 

Mandar. 

2. Deskripsi Fokus  

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan judul Metamorfosa 

perahu Sandeq sebagai moda syiar Islam di Mandar. Bagaimana awal 

perkembangan perahu Sandeq sebagai moda transportasi, pariwisata serta apapun 

yang menunjang perahu Sandeq dalam mendukung perekonomian masyarakat di 

Mandar. Di telisik dari pandangan masyarakat mengenai keberadaan perahu 

Sandeq yang ada di Mandar yang memiliki fase perkembangan bentuk atau 

evolusi dari perahu Olang mesa sampai lopi Sandeq sebagai salah satu perahu 

tercepat di dunia serta menjadi sarana syiar Islam di Mandar.  

Batasan temporal merupakan hal yang berkaitan tentang kurun waktu yang 

akan dianalisis, yakni abad ke-20 sebagai kurun waktu evolusi perahu Sandeq di 

Mandar. 
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Batasan tematik merupakan hal yang berkaitan tentang aspek kajian yang 

diteliti. Peneliti mengkaji perahu Sandeq sebagai dari segi budaya, sosial dalam 

konsep pendekatan sejarah maritim yang tertuju pada perahu beradik sebagai 

moda syiar Islam di Mandar. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yaitu usaha untuk menunjukkan tulisan atau sumber-

sumber relevansi dengan judul skripsi ini. Tinjauan pustaka bertujuan untuk 

meninjau beberapa hasil penelitian tentang masalah yang dipilih belum ada yang 

meneliti sebelumnya. Serta dapat membantu peneliti dalam menemukan data 

sebagai bahan perbandingan agar mendapatkan data yang diteliti lebih jelas. 

Adapun buku atau karya tulis ilmiah yang dianggap relevan dengan objek 

penelitian diantaranya ialah sebagai berikut: 

1. Horst H. Liebner menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul Perahu-Perahu 

Tradisional Nusantara menyatakan bahwa proses pembuatan perahu Sandeq 

sangatlah penjang karna perahu yang akan dibuat memiliki struktur yang 

sangat kompleks yang dimana menjadi dasar perahu harus kayu yang 

berukuran besar sebagai bagian dasar perahu yang disebut belang serta 

komponen lain perahu yang membentuk menjadi perahu Sandeq yang utuh.
12

 

2. Sastri Sunarti, dalam tulisannya yang membahas tentang “Kosmologi Laut 

dalam Tradisi Lisan Orang Mandar di Sulawesi Barat” ini menunjukkan 

bahwa kosmologi laut orang Mandar sangat penting memeperlakukan laut 

sebagai tradisi dan arti penting laut dalam tradisi lisan nelayan Mandar ketika 

akan, dan, sedang melaut. Selain itu, pembahasaan ini menjelaskan proses 

                                                           
12  H. Horst liebner. “Perahu-Perahu Tradisional Nusantara  (Suatu Tinjauan Sejarah 

Perkapalan dan Pelayaran”. Proyek Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Pantai UNHAS,  

2002. h 7 
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asimilasi agama (Islam) dengan tradisi (agama lokal) di Mandar tanpa saling 

menafikan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tradisi lisan ini sudah 

wajar dilaksanakan oleh masyarakat Mandar, Sulawesi Selatan sebagai sebuah 

budaya yang adiluhung.
13

 

3. Arifuddin Ismail, menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Agama 

Nelayan, Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal, membahas tentang 

“Ritual Nelayan Mandar Bentuk Penyatuan Tradisi Lokal dengan Islam”. Dia 

menyimpulkan bahwa: Dalam proses penyebaran Islam, ritual laut nelayan 

Mandar sebagai budaya lokal mengalami akulturasi dengan Islam. Para ulama 

melakukan proses transformasi dengan menggunakan nalar Islam sufistik, 

untuk memudahkan nilai-nilai Islam memasuki ruang epistemologi 

masyarakat Mandar. Hasil akulturasinya, diperoleh nalar sufisme dalam 

praktek ritual-keIslaman nelayan Mandar yang mengandung 4 konsep 

:Pertama, konsep penyerahan diri terhadap Puanggalla Taala (penguasa alam). 

Kedua, konsep ini mengandung ekspektasi keselamatan diri dan perjuangan 

memperoleh rezeki yang memadai. Disebut perjuangan karena medan laut 

yang ditempuh nelayan sangat menantang dan berada pada ketidak pastian. 

Maka segalanya diserahkan kepada Allah SWT sebagai penguasa segalanya. 

Ketiga, Konsep Pembersihan diri dan pembersihan hati. Konsep ini 

mengandung maksud penolakan untuk memakan rezeki yang dianggap tidak 

halal. Karena keyakinan makanan nyang diperoleh dari rezeki yang tidak halal 

akan berpengaruh buruk bagi dirinya, keluarga dan generasi yang 

ditinggalkan. Mereka menekankan kejujuran dan kerja keras yang merupakan 

implikasi dari sistem religiusitas-sufistik mereka. Keempat, Konsep 

maqbarakkaq. Konsep ini merupakan basis filosofis dari konsep pembersihan 

                                                           
13 Sastri Sunarti. Jurnal Aksara, “Kosmologi Laut dalam Tradisi Lisan Orang Mandar di 

Sulawesi Barat”. Vol 29, No 1. 2017. h 33 
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diri dan hati. Maknanya, masyarakat nelayan Mandar lebih memilih rezeki 

yang maqbarakkaq dari pada harta yang berlimpah tetapi tidak maqbarakkaq. 

Maqbarakkaq tidak terkait dengan banyak sedikitnya harta yang diperoleh, 

tetapi implikasi positif rezeki perolehan dalam kehidupan para nelayan.
14

 

4. Buku dengan judul “Orang Mandar Orang Laut, disusun oleh Muhammad 

Ridwan Alimuddin, buku ini menggambarkan aspek kebudayaan maritim di 

Mandar, mulai dari kegiatan sebelum berlayar, misalkan upacara penebangan 

pohon, tahap pembuatan Lopi Sandeq hingga sampai pada upacara peluncuran 

Lopi Sandeq karena dianggap berpamitan dengan daratan atau dalam istilah 

setempat bahwa saatnya Sandeq dipertemukan dengan ibu dan bapaknya yaitu 

laut, ilmu-ilmu yang harus diketahui seorang nelayan dan keterampilan 

melawan badai dan cara-cara menangkap ikan. Buku ini disusun bertujuan 

untuk memperkenalkan kebudayaan bahari di Mandar agar Lopi Sandeq bisa 

dipertahankan sebagai warisan nenek moyang (todioloq).
15

 

5. Masgaba dalam bukunya berjudul Nelayan Mandar. Tulisan ini menyatakan 

ragam pengetahuan kearifan lokal dalam memberi wawasan pengetahuan 

mengenai prosesi upacara sebelum nelayan Mandar turun melaut. Prosesi 

upacara ini unik dan menarik karna melibatkan sistem keyakinan orang-orang 

Mandar. Nelayan Mandar melibatkan simbol-simbol tertentu untuk 

mensugesti jiwa mereka menjadi keyakinan yang kukuh.
16

 

6. Haris Sukendar dalam bukunya Perahu Tradisional Nusantara. Buku berisi 

penjelasan tentang Perahu tradisional Nusantara yang menurut para ahli 

berasal dari perahu-perahu bangsa Austronesia dalam bentuk perahu-perahu 

                                                           
14 Arifuddin Ismail. Agama Nelayan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 195 

15 Ridwan Alimuddin Orang Mandar Orang Laut (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005), h 

34  

16 Masgaba Nelayan Mandar (Makassar: Pustaka Refleksi, 2018), h 59 
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cadik, terus berkembang secara perlahan-lahan sesuai dengan alam lingkungan 

di mana perahu itu berada. Perahu tradisional Nusantara sangat menarik bukan 

hanya karena perahu tersebut merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan 

transportasi dalam menunjang kemudahan untuk bergerak (baik untuk mencari 

makanan, berdagang, menangkap ikan, mutiara maupun hasil laut lainnya), 

tetapi penting pula dalam kaitannya dengan konsepsi kepercayaan.
17

 

Adapun yang menjadi pembeda tulisan ini dengan beberapa tulisan 

sebelumnhya adalah pada tulisan ini merujuk pada fokus penilitian yaitu, peran 

perahu Sandeq dalam mendukung syiar Islam di Mandar. Secara garis besar, 

beberapa tulisan berisi tentang asal usul perahu serta aktivitas masyarakat pesisir 

dengan muatan nilai-nilai Islam. Tulisan ini akan mengurai perkembangan bentuk 

perahu Sandeq di Mandar serta peran dalam syiar Islam di Mandar. 

E. Tujuan dan Kegunan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah yang telah dikemukaan 

sebelumnya, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi transportasi perahu 

Sandeq di Mandar. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan konstruksi perahu 

Sandeq di Mandar. 

c. Mendeskripsikan dan menganalisis peran perahu Sandeq dalam 

mendukung syiar Islam di Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

                                                           
17  Haris Sukendar Perahu Tradisional Nusantara Proyek Pengembangan Media 

Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 

1998/1999. h 7 
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a. Memberikan informasi tentang eksistensi transportasi perahu Sandeq 

di Mandar. 

b. Memberikan informasi tentang perkembangan konstruksi perahu 

Sandeq di Mandar.  

c. Memberikan informasi tentang pemanfaatan peran perahu Sandeq 

dalam mendukung syiar Islam di Mandar.  

d. Menambah pengetahuan ataupun sumber referensi untuk para penulis 

dalam rangka penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN  TEORETIS 

 

A.  Sejarah dan Budaya Masyarakat Maritim di Indonesia 

Para  ahli mengemukakan bahwa 71% bumi terdiri dari air. Ini disebabkan 2/3 

permukaan bumi tertutup oleh laut dan Indonesia merupakan negara yang dua pertiga 

dari wilayahnya berupa perairan. Dengan wilayah perairan yang sangat luas, dapat 

dikatakan bahwa perairan Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam 

hayati dan non hayati yang sedemikian besarnya. Berbagai usaha telah dilakukan 

untuk mendapatkan sebesar-besarnya manfaat dari laut dalam kurun waktu setengah 

abad terakhir.
1
 

Secara umum sejarah diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh 

umat manusia di masa lalu. Untuk mengetahuinya, sejarawan berupaya 

menyingkapinya melalui sumber-sumber sejarah sebagai “duta masa lalu”, kemudian 

direkostruksi secara imajinatif berdasarkan focus studinya. Istilah maritim diadopsi 

dari bahasa asing.  

Dalam Oxford English Dictionari “maritime” (baca maaritaim) berasal dari 

kata mirtayne, maritayne, dan maritan, juga maritim-us (bahasa latin) mari = mare 

yang artinya laut. Arti kata maritim dalam KBBI adalah (1) segala sesuatu yang 

                                                           
1 I Made Andi Arsana, Marine Scientific Research: A Legal and Technological Perspective, 

2004 dalam Ristyo Wko Wismono, “Unifikasi pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan di Indonesia 

dalam rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan.” Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro), h. 

xiv 
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berkenaan dengan laut dan (2) berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di 

laut. Selanjutnya, kemaritiman bermakna hal-hal yang menyangkut masaalah sering 

disinonimkan dengan kata bahari yang bermakna (1) dahulu kala; kuna, (2) indah : 

elok sekali, dan (3) mengenai laut; bahari. Dengan demikian, sejarah maritim adalah 

studi tentang aktivitas manusia di masa lampau dengan aspek-aspek kemaritiman 

khususnya pelayaran dan perdagangan.  

Meskipun pengertian tersebut bersifat umum namun penjabarannya dapat 

ditelisik pada sejumlah studi yang telah dilakukan oleh peneliti dan penulis bidang 

ini, seperit yang diperkenalkan oleh Lapian terhadap karya-karya sejarawan asing 

tentang dunia maritim Asia Tenggara. Cakupan studinya meliputi perdangangan, 

pelayaran, perkapalan, pelabuhan, dan bajak laut.
2
 

Nusantara merupakan nama lain untuk Indonesia yang digunakan pada zaman 

dahulu. Nama ini ditemukan pada salah satu perpustakaan India Kuno yang 

menyebutkan negeri ini Nusantara. Istilah Nusantara berasal dari dua kata 

berkebudayaan hindu, yaitu nusa dan antara yang memiliki arti pulau lain. Adapun 

Dwipantara merupakan istilah lain yang memiliki arti sama dengan Nusantara. Istilah 

ini sering digunakan pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14 M.
3
 Dalam tulisannya, 

Satria (2004) menyebutkan Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang 

hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan 

                                                           
2  Mawati Skripsi Budaya Mritim Masyarakat Nelayan di Pulau Matalaang Kabupaten 

Pangkep, 2020. h, 11 

3  Adinda Maharani jurnal Budaya Bahari Nusantara dan Tradisi Masyarakat Maritim 

Nusantara 2016, vol 2,  h. v 
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yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya 

pesisir. 

Berbagai studi menunjukkan bahwa fenomena sosial budaya masyarakat 

bahari sangat kompleks. Adinda Maharani dalam jurnalnya mengemukakan 

Kompleksitas tersebut setidaknya dibagi ke dalam 5 bagian, diantaranya
4
 : 

1. Kategori Sosial Kebaharian. Kelompok sosial yang ada di wilayah pesisir bukan 

hanya pelayar ataupun nelayan. Kelompok tersebut bisa saja sub-sub etnis seperti 

pada daerah Bugis, Mandar, ataupun Madura dibagian pesisir. Bisa juga 

kelompok etnis asli seperti pada desa nelayan di Bajo, NTT dan Sulawesi 

Tengah. Bahkan bisa juga kerajaan ataupun negara seperti Kerajaan Samudra 

Pasai dan Kesultanan Buton. 

2. Kategori Usaha Ekonomi. Munculnya kelompok ini mengikuti perkembangan 

jenisjenis usaha ekonomi yang terkait dengan laut, misalnya perikanan, 

pertambangan, usaha transportasi laut ataupin pariwisata. 

3. Kelompok Sosial Eksternal. Selain pelaku dan pengguna langsung, terdapat pula 

kelompok eksternal seperti koperasi dan bank, instansi pemerintah, peneliti dan 

praktisi, dll. Kelompok social tersebut dapat mempengaruhi bahkan menentukan 

dinamika dan tatanan kehidupan masyarakat bahari utama seperti nelayan dan 

pelayar. 

                                                           
4  Adinda Maharani, jurnal. Budaya Bahari Nusantara dan Tradisi Masyarakat Maritim 

Nusantara. 2016, vol 4,  h. vi 
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4. Kategori Karakter Kepribadian. Fenomena sosial budaya bahari tidak hanya 

tampak pada aspek budaya saja, tetapi kondisi sosial penduduk dan lingkugan 

yang berbeda pula. Contohnya seperti kelompok pelayar, akan memunjukkan 

karakter yang berbeda dengan kelompok nelayan, awak kapal, ataupun pembuat 

perahu.  

5. Perkembangan Dinamika Kebaharian. Dari waktu ke waktu banyak 

perkembangan yang terjadi baik itu didorong dari kekuatan internal maupun 

kekuatan eksternal. Contoh perkembangan internal yaitu perubahan tipe bagang 

yang menancap ke rakit/apung di kalangan komunitas nelayan di Sinjai. 

Perkembangan eksternal contohnya seperti adanya mesin yang menggantikan 

fungsi dayung dan layar. 

Kaum nelayan muncul sebagai suatu fenomena yang unik dan berbeda dari 

masyarakat pada umumnya. Dalam kehidupan sosial kaum nelayan mengalami 

konflik, walaupun secara sosial kaum nelayan bersikap terbuka. Akan tetapi, 

keterbukaan itu tidak sepenuhnya diikuti dengan penerimaan terutama oleh 

lingkungan luar komunitas mereka. 

Masyarakat nelayan mengalami tekanan sosial karena mereka tidak sama 

dengan orang-orang pada umumnya sehingga tidak semua kelompok mau 

menerimanya. Tekanan sosial muncul dari stigma masyarakat. Bahwa mereka 

diartikan sebagai cap buruk seseorang dimata orang lain. Tekanan sosial muncul dari 

berbagai pihak, terutama dari masyarakat luar komunitasnya. Dalam pandangan 

masyarakat, nelayan dianggap sebagai rakyat jelata yang hidup sehari-harinya berada 
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dalam deburan ombak dan pasir di pantai serta bergelut dengan kehidupan laut. 

Dalam hal pendidikan misalnya, nelayan dianggap sebelah mata karena pada 

umumnya berpendidikan rendah. Sebenarnya harus dipahami bahwa suatu pekerjaan 

itu tidaklah menjadi hambatan bagi siapapun untuk dapat diterima dalam pergaulan. 

Bagi masyarakat umum, masyarakat nelayan dipandang sebagai kaum 

masyarakat yang urakan, pendidikannya kurang, tidak terpelajar meskipun mendapat 

embel-embel sebagai kelompok masyarakat yang kaya karena mempunyai harta yang 

lebih dari hasil melaut, akan tetapi karena kehidupannya yang tidak teratur maka 

mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas. Hal ini terekspresi dalam 

berbagai perilaku nelayan, termasuk perilaku bahasa. 

Dalam kehidupan orang-orang Mandar, khususnya yang bermukim di wilayah 

pesisir, mereka sangat dekat dengan laut. Mereka menyebut laut dengan “sasiq” dan 

orang yang mencari penghidupan di laut disebut posasi. Sasiq dianggap tempat atau 

kawasan yang memiliki misteri atau rahasia. Laut bisa memberikan kehidupan dan 

bisa juga sebaliknya seperti malapetaka, kehancuran, dan kematian
5
. 

B. Kedatangan Islam di Nusantara  

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah dan suka bergaul 

dengan bangsa lain. Banyak bangsa lain yang datang ke wilayah Indonesia untuk 

menjalin hubungan dagang. Selain ramah dan suka bergaul, ramainya perdagangan 

                                                           
5 Sastri Sunarti, “Kosmologi Laut Dalam Tradisi LIsan Orang Mandar di Sulawesi Barat”. 

Aksara 29, No. 1 (2017), h. 42. 
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Indonesia yang melibatkan para pedagang dari berbagai negara disebabkan 

melipahnya hasil bumi dan letak Kepulauan Nusantara pada jalur pelayaran dan 

perdagangan dunia. Pada sekitar abad ke-7 Masehi, Selat Malaka telah dilalui oleh 

pedagang Islam dari India, Persia, dan Arab dalam pelayaranya menuju negara-

negara di Asia Tenggara dan Cina. Melalui hubungan dagang tersebut, agama dan 

kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia.  

Ketika Islam datang, Kepulauan Indonesia sudah mempunyai peradaban 

yang bersumber dari kebudayaan asli pengaruh peradaban Hindu-Budha dari India. 

Ajaran dinamisme dan animisme juga sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. 

Bahkan di sebagaian besar wilayah Indonesi, sudah berdiri kerajaan-kerajaan yang 

menganut ajaran Hindu-Budha, misalnya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kerajaan 

Kutai di Kalimantan Timur, dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. 

Kedatangan Islam di wilayah Indonesia dapat diterima dengan baik sebab 

Islam datang dengan cara yang baik. Penyiar agama Islam datang dengan membawa 

prinsip persamaan antarmanusia, perdamaian, ketenteraman, serta menghilangkan 

kasta dan perbudakan sebelumnya yang sering terjadi sehingga tidak ada paksaan dari 

masyarakat ketika diajak mengucapkan dua kalimat syahadat. 

1. Teori Masuknya Islam di Indonesia 

Masuknya Islam di Indonesia, dapat diketahui dengan menganalisis beberapa 

teori. Terdapat tiga masalah pokok yang menggambarkan masuknya Islam di 
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Indonesa, yaitu tempat asal kedatangan Islam, tokoh yang membawa Islam, dan 

waktu kedatangannya. Berikut teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 

 

a. Teori Arab 

Dalam teori ini, Islam datang dari Arab tepatnya dari Hadramaut. Menurut 

Crawfurd (1820), Islam datang dari Arab, tetapi memiliki hubungan dengan orang-

orang Mohammedan di India Timur. Keyzer (1859) menyebutkan bahwa Islam 

datang dari Mesir yang bermazhab Syafi‟I sama seperti yang dianut kaum muslim 

Indonesia pada umumnya.
6

 Berbagai pendapat tersebut menggambarkan bahwa 

ramainya perdagangan dengan dunia Timur yang sejak dahulu dilakukan orang Arab. 

Pada abad ke-2 SM, peradangan dengan Sri Lanka seluruhnya ada di tangan orang-

orang Arab. Pada permulaan abad ke-7 M, perdagangan dengan Tiongkok melalui Sri 

Lanka sangat ramai. Pada pertengahan abad ke-8 M, banyak dijumpai pedagang Arab 

di Kanto. Selain itu, antara abad ke-10 dan 15 M sampai datangnya orang Portugis, 

mereka telah menguasai perdagangan Timur. 

Diperkirakan bahwa sejak lama orang-orang Arab telah mendirikan tempat-

tempat perdagangan di beberapa tempat di Kepulauan Indonesia. Hal tersebut dapat 

diketahui dalam berita Tiongkok bahwa seorang pembesar Arab yang menjadi kepala 

daerah pendudukan bangsa Arab di Pantai Barat Sumatera. 

                                                           
6 Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana dan Kekuasaan  

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 31. 
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Sementara itu, Sayed Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti Kerajaan Johor 

Malaysia berpendapat bawa agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, 

tepatnya tahun 650 M. Sulaiman Al-Sirafi, seorang pedagang dari Pelabuhan Siraf di 

Teluk Persia yang pernah mengunjungi Timur Jauh berkata bahwa di Sala (Sulawesi) 

terdapat orang-orang Islam pada waktu itu, yakni akhir abad ke-2 H. Hal tersebut 

dapat dipastikan dengan pedagang rempah dan wangi-wangian yang terdapat di 

Maluku sangat menarik pedagang-pedagang muslim untuk berkunjung ke Maluku 

dan tempat-tempat yang berdekatan dengan wilayah itu.
7
 

b. Teori Gujarat  

Teori ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan menyampaikan 

bahwa Islam yang tersebar di Hindia Belanda berasal dari Malabar dan Coromandel. 

Kota-kota tersebut merupakan pelabuhan di India Selatan setelah Islam berpijak kuat 

di wilayah tersebut. Penduduk yang berasal dari Deccam bertindak sebagai perantara 

dagang antara negeri-negeri Islam dan penduduk Indonesia. Selanjutnya, orang-

oramg Deccam dalam jumlah yang besar menetap di kota pelabuhan di Indonesia 

untuk menyampaikan ajaran agama Islam. 

Disampaikan bahwa Islam berasal dari Deccan karena adanya kesamaan 

tentang paham Syafi‟iyah yang masih berlaku di Pantai Coromandel. Hal yang sama 

dari pengaruh Syiah yang masih meninggallkan jejaknya di Jawa dan Sumatera yang 

                                                           
7 Sayed Alwi bin Tahir Al-Haddad, Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh dalam 

Suyuthi Pulungan. Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. (Jakarta: Amzah, 2019), h. 30. 
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dulunya mempunyai pengaruh kuat sebagaimana berlaku di India. Snouck Hurgronje 

juga menyebutkan bahwa abad ke-12 M awal penyebaran Islam di Indonesia.
8
 

c. Teori Persia 

Tinjauan teori Persia menitikberatkan pada kebudayaan yang hidup di 

kalangan masyarakat Islam Indonesia yang memiliki persamaan kebudayaan dengan 

Persia. Persamaan kebudayaan tersebut adanya peringatan 10 Muharram atau hari 

Asyura sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya Husein. Peringatan ini 

ditandai dengan pembuatan bubur Syura. Di Minangkabau, bulan Muharram disebut 

bulan Hasan-Husein. Di Bengkulu terdapat tradisi tabut dengan mengarak keranda 

Husein untuk dilemparkan ke sungai atau perairan lainnya.
9
  

Sejauh menyangkut kehadiran orang-orang Islam Timur Tengah yang 

kebanyakan orang-orang dari Arab dan Persia, Azyumardi Azra mengemukakan 

bahwa kehadiran muslim Timur Tengah kebanyakan dari Arab dan Persia di 

Indonesia. Pada masa tersebut, pertama kali dilaporkan oleh agamawan dan 

pengembara terkenal di Cina, I Tsing pada tahun 671. Ia menumpang kapal Arab dan 

Persia dari Kanton berlabuh ke muara Sungai Bogha (Sribogha, Sribuza, sekarang 

disebut Musi). 

 

 

                                                           
8 Sayed Alwi bin Tahir Al-Haddad, Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh dalam 

Suyuthi Pulungan. Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. (Jakarta: Amzah, 2019), h. 30. 

9Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia 

(Bandung: Mizan, 1995), h.90.  
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2. Saluran Penyebaran Islam di Indonesia 

Meskipun Islam baru dapat berkembang setelah adanya jalinan huungan 

dagang antara saudagar muslim dengan pribumi, cara kedatangan Islam dan 

penyebarannya di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara saluran penyebaran, 

yakni perdagangan, politik, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf.
10

 

a. Saluran Perdagangan  

Pedagang-pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah 

ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia 

Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara, pada abad ke-7 hingga abad ke-16 M.  

Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke 

wilayah Indonesia. Pada abad ke-9 M, orang-orang Islam mulai mendirikan 

perkampungan Islam di Kedah (Malaka), Aceh, dan Palembang.  

Seiring dengan kemunduran Sriwijaya ke-12 M karena kekuasan politik dan 

ekonomi yng merosot, para pedagang Islam beserta para  mubalighnya semakin giat 

melakukan peran politik dalam mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri 

dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya kerajaan Hindu – Budha  abad ke-

13 M,  berdiri kerajaan kecil yang bercorak Islam, yaitu Samudra Pasai  yang terletak 

di pesisir timur laut wilayah Aceh. Kemudian pada awal abad ke-15 M telah berdiri 

kerajaan Malaka. Sejak saat itu, Aceh dan Malaka berkembang menjadi pusat  

perdagangan dan pelayaran yang ramai dan banyak dikunjungi oleh para pedagang 

                                                           
10

Suyuthi Pulungan. Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. (Jakarta: Amzah, 2019), h. 41-44. 
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Islam dan penduduk dari berbagai  daerah terjadi interaksi  yang akhirnya banyak 

yang  masuk Islam. 

Setelah pulang ke daerah asal, mereka menyebarkan agama Islam ke 

daerahnya. Agama dan kebudayaan Islam dari Malaka menyebar ke wilayah  Sumatra 

Selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.  Dalam suasana demikian, banyak 

raja daerah dan adipati pesisir yang masuk Islam, seperti Demak (abad ke-15M), 

Ternate (abad ke-15M), Gowa (abad ke-16M), dan Banjar (abad ke-16M). 

b. Saluran Politik 

Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai 

menjadi kerajaan, banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. Proses 

seperti ini terjadi pula  di Maluku dan Sulawesi Selatan; kebanyakan rakyat  masuk 

Islam setelah raja mereka  memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja  

sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Dari sini dapat dikatakan pula 

bahwa  kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan 

yang bukan muslim untuk memeluk agama Islam. 

c. Saluran Perkawinan 

Tidak dapat dipungkiri, dari sisi ekonomi, para pedagang muslim memiliki 

status sosial yang lebih baik dibandingkan kebanyakan pribumi sehingga penduduk 

pribumi, terutama putri- putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri  para pedagang 

itu.  Sebelum prosesi pernikahan, mereka telah diIslamkan terlebih dahulu, kemudian  

setelah  memiliki keturunan sehingga lingkungan kaum muslim semakin luas.  
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Awalnya kampung ini berkembang  di pesisir pantai, biasanya mereka 

disebut dengan Kampung Arab dan masih terkenal hingga saat ini. Dalam 

perkembangan berikutnya, karena ada wanita dari keturunan bangsawan yang 

dinikahi oleh pedagang itu, tentu saja kemudian dapat mempercepat proses 

Islamisasi. Dalam Babad Tanah Jawi, misalnya, diceritakan perkawinan antara 

Maulana Ishak dan putri Raja Blambangan  yang kemudian melahirkan  Sunan Giri, 

sedangkan dalam Babad Cirebon diceritakan perkawinan Putri Kawunganten dengan 

Sunan Gunung Jati. Demikian pula, yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan 

Ampel dengan Nyai Manila, Brawijaya dengan Putri Champa yang menurunkan 

Raden Fatah, raja pertama kerajaan Demak, dan lain-lain. 

d. Saluran Pendidikan 

Pada proses ini, biasanya dilakukan melalui pendidikan yang dilakukan oleh 

para wali, ulama, kiai, atau guru agama yang mendidik murid-murid mereka. Tempat 

yang paling pesat untuk mengembangkan ajaran Islam adalah di pondok pesantren. 

Di tempat itu, para santri dididik dan diajarkan pendidikan agama Islam secara 

mendalam, mereka betul-betul menguasai ilmu agama. Setelah lulus dari pesantrean, 

para santri kembali ke daerah asal untuk kemudian menyebarkan kepada masyarakat 

umum, pelajaran yang telah mereka peroleh di pesantren. 

Sunan Ampel yang berasal dari Aceh juga memprakasai berdirinya pesantren 

Ampel Denta dan Kerajaan Islam Demak. Kemudian, Sunan Giri sebagai pendiri 

pesantren di Giri yang juga menciptakan Gending Asmaradana dan Gending Pucung; 
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selain itu ia juga menciptakan permainan anak-anak yang berjiwa Islam, seperti ilir-

ilir, jamuran, dan cublak-cublak suweng. 

e. Saluran Kesenian 

Kesenian merupakan wahana untuk berdakwah bagi para pemuka agama di 

Indonesi. Pada proses ini yang paling tekenal menggunakannya adalah para wali yang 

menyebarkan agama Islam di Jawa. Salah satu media pertunjukan  yang paling 

terkenal melaului pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga penyebar Islam di daerah 

Jawa Tengah adalah  sosok yang sangat mahir dalam memainkan  wayang. Cerita 

wayang diambil dari kisah  Mahabarata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga  

diselipkan tokoh- tokoh dari pahlawan  Islam. Nama tertentu disebutnya sebagi 

simbol Islam, misalnya, Panah Kalimasada, sebuah senjata paling ampuh, 

dihubungkan dengan kalimat syahadat, pernyataan yang berisi pengakuan Allah SWT 

dan Nabi Muhammad  sebagai rukun Islam yang pertama. Pesan–pesan Islamisasi 

juga dilakukan melalui sastra, misalnya kitab primbon  pada abad ke-16 M yang 

disusun oleh Sunan  Bonang. Kitab-kitab tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa 

Melayu dan bahasa daerah. 

Babad dan hikayat juga ditulis dalam bahasa daerah dengan huruf daerah dan 

Arab. Sunan Drajat yang merupakan Sunan Ampel  sebagai pencipta Gending 

Pangkur. Demikian pula Sunan Bonang yang juga putra Sunan Ampel  sebagai 

pencipta Gending Durma. Kemudian, Sunan Kudus, berasal dari Palestina  adalah 

seorang yang pandai mengarang dan pencipta  Gending Maskumambang dan 



26 

   

 

  

Gending Mijil dan Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga adalah pencipta 

Gending Sinom dan Kinanti. 

f. Saluran Tasawuf 

Tasawuf merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Para tokoh tasawuf ini 

biasanya memiliki keahlian khusus sehingga dapat menarik penduduk untuk 

memeluk ajaran Islam. keahlian tersebut biasanya termanifestasikan dalam bentuk 

penyembuhan bagi orang-oarang yang terkena penyakit. Selain itu, terdapat pula 

kekuatan-kekuatan magic memang sudah sangat akrab dengan penduduk pribumi saat 

itu. 

Pengaruh penyebaran agama Islam yang berpusat di Pasai meluas ke Aceh di 

pesisir Sumatera, Semananjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lomnok. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya bentuk-bentuk makam di 

Semenanjung Melayu yang nisannya berbentuk batu nisan Aceh. Di kompleks 

pemakaman Sultan Suriansyah yang terletak di Kuwin, Banjarmasin terdapat batu 

nisan yang mempunyai tipologi sama dengan bentuk nisan Demak dan Gresik. Beitu 

pula di kompleks pemakaman kuno Seloparang, menurut tradisi setempat diIslamkan 

Sunan Prapen dari Giri, ditemukan sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa 

Timur.
11

 

Wilayah yang agak terlambat menerima perkembangan Islam, yaitu 

Sulawesi dibanding wilayah lainnya sebagai kerajaan besar di Nusantara. Namun, 

                                                           
11 Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan historis Islam 

Indonesia, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu), h. 59. 
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bukti nyata tentang perkembangan pengaruh Islam melalui Kerajaan Gowa yang 

mengikutsertakan wilayah taklukannya hingga sampai di wilayah suku Bugis.  Ketika 

Islam memiliki pengaruh di Sulawesi, khususnya melalui Kerajaan Gowa, telah 

menjunjukkan eksistensi kerajaan tersebut yang memiliki kekuatan politik. Bahkan 

Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan yang wajib dianut oleh seluruh 

masyarakat yang bernaung di wilayah Kerajaan Gowa.  

C. Transpotasi Laut Sebagai Konektivitas antar Pulau dan Benua 

Indonesia memiliki sekitar 1700 pelabuhan yang disusun di dalam suatu 

sistem hirarki. Dari jumlah tersebut terdapat 111 pelabuhan komersil dan 614 

pelabuhan nonkomersil, dan sekitar 1000 pelabuhan khusus atau pelabuhan privet 

untuk melayani individu perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan 

swasta. Dari semua pelabuhan itu Indonesia tidak memiliki pelabuhan yang dapat 

mengakomodasi kapal kargo yang besar sekelas “large trans-oceanic”, ehingga trans-

shippement harus dilakukan di Singapura dan pelabuhan Tanjung Pelepas di 

Malaysia. Kenikmatan yang didapat oleh perkapalan internasional Indonesia dari 

pelayanan pelabuhan di Singapura dan Malaysia itu harus dibayar dengan biaya 

feeder yang tinggi karena tingginya biaya pelabuhan di Indonesia.
12

 

Melalui sejarah, diketahui bahwa liberalisasi dalam bidang pelayaran sudah 

mulai dirintis sejak tahun 1865 dengan dikeluarkannya peraturan tarif nondiferensial 

tahun 1865. Pemerintah kolonial Belanda mulai mengendorkan kebijaksanaan 

dengan memperbesar peran pelayaran dan perdagangan bebas di Indonesia. 

                                                           
12  Wahyu Budi Setiawan, Jurnal: Peran Oseanografi di Dalam Pengembangan Tol Laut 

Indonesia, Pusat Penelitian Oseanografi- LIPI, 2016. h 437 
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Pembukaan sejumlah pelabuhan untuk perdagangan umum tidak hanya pada 

pelabuhan besar seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang, tetapi juga pada 

pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Palembang, Cirebon, dan Banten.
13

 

Perahu tradisional memegang peran penting serta pangsa pasar sendiri dalam 

perkembangan perekonomian Indonesia, mengingat biayanya yang murah, serta tidak 

terikat dengan jalur dan jadwal pelayaran tertentu. Kapal tradisional merupakan 

kapal kayu yang dibangun dan didesain berdasarkan tradisi, pengetahuan serta 

pengalaman si pembuatnya. Umumnya berukuran kecil dan digunakan untuk 

menangkap ikan, mengangkut penumpang dan barang. Hingga sekarang, kapal 

tradisional masih digunakan di beberapa wilayah Indonesia, dan bahkan menjadi 

andalan di bidang transportasi antar pulau. Bahkan dapat dikatakan bahwa kapal 

tardisional sudah menjadi industri skala kecil di bidang perkapalan rakyat. Ciri khas 

kapal tradisional ini kebanyakan mengunakan layar, kecepatannya rendah dan 

ukurannya mulai dari perahu kecil yang disebut kelotok atau ketingting yang bisa 

memuat sepuluh penumpang, hingga bus air berupa perahu panjang (long boat) yang 

mampu membawa puluhan penumpang.
14

 

Perkembangan pelayaran Indonesia selanjutnya, kurang didukung oleh 

kebijakan yang memberi kemudahan perizinan di bidang usaha pelayaran sehingga 

memperlancar arus barang dan penumpang. Akibatnya, hal tersebut memberikan 

peluang dan keleluasan bagi kapal asing untuk memungkinkan beroperasi yang 

berdampak pada menurunnya industri pelayaran nasional khususnya pelayaran kapal 

tradisional. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi kapal yang mengarah 

                                                           
13

 Roby Ardywidjaja, Pelestarian Warisan Budaya Bahari: Daya Tarik Kapal Tradisional 

Sebagai Kapal Wisata, 2016. h 69 

14 Roby Ardywidjaja, Pelestarian Warisan Budaya Bahari:. h 70 
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kepada kapal yang lebih cepat dan lebih besar saat ini, peran pelayaran rakyat 

semakin memprihatinkan karena hanya sesuai untuk angkutan dengan demand yang 

kecil, menghubungkan pulau-pulau yang jumlah penduduknya masih rendah, ataupun 

pada angkutan pedalaman guna memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah aliran 

sungai-sungai khususnya di Kalimantan, Sumatera dan Papua. Belum lagi masalah 

angkutan sungai yaitu pendangkalan pada musim kemarau.
15

 

D. Alat Transportasi Laut: Peran, Fungsi dan Evolusi 

Komunitas nelayan merupakan salah satu komponen yang masuk dalam 

kategori masyarakat pantai. Penyebutan nelayan dikaitkan dengan profesi 

penangkapan ikan di laut. Dengan kata lain, nelayan adalah orang yang mencari 

nafkah secara langsung dari laut yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Orang 

yang menjadikan laut sebagai sumber penghidupan, khususnya yang berhubungan 

dengan penangkapan ikan disebut nelayan, terlepas dari variasi peralatan tangkap 

yang digunakan. 

Sampai saat ini teori tentang awal kemampuan manusia untuk melakukan 

perjalanan melintas laut selalu dikaitkan dengan persebaran ras manusia. Persebaran 

Homo Erectus dari Afrika sampai ke Cina dan Jerman mungkin adalah saat awal 

manusia mampu melintasi laut, yaitu Selat Gibraltar. Pendapat lain mengatakan 

bahwa kemampuan manusia untuk malintasi laut muncul bersamaan dengan 

menurunnya kemampuan manusia untuk berenang, yang disebabkan karena adanya 

                                                           
15  Roby Ardywidjaja, Pelestarian Warisan Budaya Bahari: Daya Tarik Kapal Tradisional 

Sebagai Kapal Wisata, 2016. h. 71 
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evolusi fisik Homo sapiens . Akibat dari evolusi tersebut adalah manusia mulai dapat 

berjalan secara tegak , sehingga kedua lengan atas menjadi bebas. Bebasnya kedua 

lengan atas itu mengurangi kemampuannya untuk melakukan gerakan-gerakan alami 

yang diperlukan untuk berenang, oleh karena itu manusia mulai membutuhkan alat 

bantu di air.
16

 

Sebagaimana halnya dengan pelaut-pelaut Bugis-Makassar, para 

nelayan dan pelaut Mandar juga dikenal kepiawaiannya dalam menaklukkan laut. 

Biasanya, pelaut- pelaut Mandar menggunakan perahu cadik yang saat ini sudah 

dikenal luas, yakni perahu Sandeq berbentuk lancip dan panjangnya dapat 

mencapat 11 meter. Perahu Sandeq merupakan perahu dengan layar berbentuk 

segitiga. Umumnya perahu Sandeq dibuat dari kayu sukun karena ringan. 

Kedekatan masyarakat nelayan Mandar dengan kehidupan laut terungkap dalam 

pepatah atau peribahasa mereka yang berbunyi “mua melo lambig sau dilolongan, 

da mupissalai lembong, apa lembong tu‟u mipatada apa anu nadziakattai” (Jika 

hendak menyeberang ke suatu pulau, maka jangan menghindari gelombang, karena 

gelombang laut itulah yang bisa menghantarkan kita ke tempat tujuan)
17

. 

Orang Mandar juga menghargai pande lopi „pandai perahu‟ sebagai status 

sosial yang tinggi dalam masyarakat tradisional Mandar. Seorang pande lopi tidak 

dipandang hanya sebagai tukang, tetapi lebih tinggi lagi, yakni sebagai artisan yang 

                                                           
16 Fadjar Ibnu Thufail, Jurnal Berkala Arkeologi. “Metode Analisis Struktur Perahu”, vol 13, 

no. 2. 1993. h 30 
17 Sastri Sunarti, “Kosmologi Laut Dalam Tradisi LIsan Orang Mandar di Sulawesi Barat”. 

2017, h. 41 
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menguasai “ilmu batin” dan “ilmu perahu”. Ilmu batin sebagai seorang pande lopi 

biasanya diperoleh dari proses pewarisan keluarga atau jalan darah
18

.  

Perahu layar Sandeq adalah perahu tradisional suku Mandar. Bentuknya 

lancip, panjang sebagaimana arti Sandeq dalam bahasa Mandar, memilikicadik dan 

menggunakan layar segitiga siku-siku. Perahu layar Sandeq merupakan perahu layar 

tercepat dan sangat laju di kawasan Selat Makassar. Kecepatannya mencapai 15-20 

knot atau kira-kira 30/40 km/jam. Secara historis, perahu layar Sandeq adalah 

warisan dari zaman migrasisuku-suku Austronesia yang dikembangkan terus 

menerus. Dari segi teknik pelayaran, perahu ini dikategorikan sebagai perahu modern 

walaupun cara pembuatan dan cara penggunaannya digolongkan sebagai perahu 

tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Sastri Sunarti;  “Kosmologi Laut Dalam Tradisi LIsan Orang Mandar di Sulawesi Barat”,  

h. 43 
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E. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skema Kerangka Konseptual Penelitian)  

PERAHU 

SANDEQ 

Eksistensi Perahu 

Sandeq 

Awal Mula Dikenal 

Perahu Sandeq 

Menunjang 

Aktivitas 

Masyarakat Pesisir 

Perkembangan 

dan Konstuksi 

Evolusi Perahu 

Proses Pembuatan 

Perahu Sandeq 

Mendukung Syiar 

Islam 

Instrumen Syiar 

Islam 

Makna Simbolik 

Perahu Sandeq 

Perahu Sandeq 

PERAHU SANDEQ SEBAGAI MODA SYIAR 

ISLAM DI MANDAR 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sejarah, yakni penelitian 

kualitatif. Peneliti menerapkan sebuah jenis penelitian sejarah dengan metode 

analitis-deskriptif. Penelitian sejarah merupakan sebuah penelitian yang 

menggambarkan serta menganalisis kejadian masa lampau dengan menguji 

kesaksian peristiwa sejarah agar mendapatkan data dan sumber yang valid dan 

otentik. Pada dasarnya penelitian sejarah menerapkan langkah-langkah dalam 

menyusun sebuah penelitian, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi. 

Untuk mendeskripsikan suatu objek penelitian, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, yakni penelitian berdasarkan kata-kata, kalimat verbal, dan 

dokumen yang dapat digambarkan sesuai dengan kehidupan masyarakat, tingkah 

laku, dan aktivitas sosial. Menurut Bigdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip 

oleh Moleong
1
, penelitian kualitatif merupakan  penelitian yang menghasilkan 

data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang 

serta perilaku yang dapat diamati.   

 

 

                                                           
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 46. 



34 

   

 

  

B. Pendekatan Penlitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan ilmu bantu lain agar 

dapat memudahkan merekonstruksi data yang ditemukan dalam penelitian.
2
 

Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji dan 

menganalisis suatu masalah. Dari perspektif mana peneliti melihatnya, dimensi 

mana yang dipertimbangkan, dan elemen-elemen mana yang perlu diungkapkan. 

Hasil kajian tersebut ditentukan dari jenis pendekatan yang digunakan.
3
 Ilmu 

bantu yang digunakan, yaitu pendekatan sejarah, pendekatan antropologi, 

pendekatan agama, dan pendekatan sosiologi. 

a. Pendekatan Sejarah 

 Pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang 

sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa.
4
 Pendekatan ini 

dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup penomena 

yang telah terjadi dalam nilai budaya Islam seperti latar belakang dalam proses 

perkembangan bentuk Perahu Sandeq serta sebagai sarana syiar Islam. 

b. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan budaya adalah pendekatan mengenai kondisi budaya pesisir 

Sulawesi barat/Mandar mengenai keberadaan perahu Sandeq sebagai media 

transportasi dalam mendukung syiar Islam di Mandar.  

                                                           
2 Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah 

(Yogyakarta: Ombak, 2011), h.25. 

3 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Cet. II; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 4. 

4 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 48. 
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c. Pendekatan Agama 

Pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama berangkat dari 

kesadaran bahwa pada hakikatnya seburuk apapun, yang bernama manusia pasti 

memiliki Tuhan.
5 Agama jika dilihat dari definisinya secara substantive berarti 

dilihat dari esensinya yang sering kali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan 

sehingga menjelaskan religiusitas masyarakat adalah berdasarkan tingkat 

ortodoksi dan ritual keagamaan, bahkan lebih berpusat pada bentuk tradisional 

suatu agama. Dengan metode pendakatan agama ini maka ada dasar perbandingan 

nilai-nilai Islam perahu Sandeq sebagai sarana syiar Islam masyarakat muslim di 

Mandar yang dapat dilestarikan dan dikembangkan sesuai ajaran Islam.
6 

d. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang menggambarkan keadaan 

masyarakat, hubungan antar sesama manusia, hubungan antara kelompok di dalam 

proses kehidupan bermasyarakat.
7
 Penggunaan sosiologi dalam menrekonstuksi 

sejarah bertujuan untuk memahami arti subjektif dari perilaku sosial, bukan 

semata-mata menyelidiki  arti objektifnya. Dengan demikian, pengkajian sejarah 

lebih mengarah pada pencarian arti dari tindakan individual berkenaan dengan 

peristiwa-peristiwa kolektif. Karena itu, dalam karya-karya historiografi sejarah 

sosial banyak di identikkan dengan sejarah gerakan sosial.
8
 

                                                           
5 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar. (Surabaya: Penerbit Pt Tiga Serangkai, 2012),  

h. 156. 

6
 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 

2011), h. 26.  

7 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet II; Jakarta: Rajawali Pers, 1986). 
8 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Mandjid, Pengantar Ilmu Sejarah. 

(Yogyakarta: Ombak, 2015). h. 95. 
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C. Langkah – Langkah Penelitian 

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian sejarah disebut 

langkah-langkah penelitian sejarah. Dalam peneliti menggunakan (mix methode). 

Proses pengumpulan data melalui metode penelitian lapangan (field research) dan 

penelitian pustaka (library research). Pengumpulan data sangat penting karena 

tanpa adanya data, maka hasil penelitian tersebut diragukan keotentikannya.
10

 

Penelitian lapangan, yaitu proses pengumpulan data melalui penelitian 

lapangan berupa wawancara kepada narasumber yang merupakan orang yang 

memiliki pengaruh terhadap perahu Sandeq diantaranya pande lopi, budayawan 

Mandar, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Peneltian Pustaka, yaitu 

penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca 

buku, majalah, jurnal dan sumber lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai 

literalur
1
. 

Dalam penelitian lapangan ada tiga poin yang digunakan dalam penelitian 

ini, antara lain: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. 

b. Wawancara   

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan wawancara 

yakni mengajukan sejumlah pertanyaan sebanyak mungkin kepada 

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15. 
1 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 31. 
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informan untuk mendapatkan data yang cukup guna menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini. 

c. Photo voice 

Photo voice adalah gambar yang mampu mengetahui dan merekam 

berbagai hal di masyarakat serta melakukan diskusi dan analisis 

wacana kritis yang melibatkan hal-hal penting dalam penelitian. 

Hal ini digunakan sebagai landasan sistematika penelitian untuk 

merekonstruksi peristiwa masa lampau. Adapun yang menjadi langkah-langkah 

penelitian yang digunakan peneliti, antara lain 

1. Heuristik 

Heuristik adalah suatu langkah awal dalam melakukan penelitian dengan 

menentukan sumber sejarah. Sumber data merupakan subjek dari mana data 

penelitian itu diperoleh.
11

 Heuristik seringkali merupakan keterampilan dalam 

menemukan, menangani dan menyempurnakan referensi atau mengklarifikasi dan 

memelihara catatan.
12

 Heuristik digunakan peneliti untuk mengumpulkan sumber 

sejarah, berupa tulisan, lisan, dan benda. 

a. Sumber tulisan dapat diperoleh dengan menggunakan lontara sebagai sumber 

primer. Selain itu, sumber tulisan lainnya dapat diperoleh dari buku-buku 

ilmiah, dan karya ilmiah, seperti jurnal dan tesis serta disertasi sebagai sumber 

sekunder. Penulisan sejarah terjadi karena tersedianya sumber-sumber sejarah 

                                                           
11 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami, 

h. 45.   
12 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 

1999), h. 69. 
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yang memberikan penjelasan tentang peristiwa masa lampau yang terdapat 

dalam buku-buku tertulis.
13

 

b. Sumber lisan dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian, yakni di Mandar 

dan melakukan wawancara terhadap orang yang memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan perahu Sandeq proses pembuatan dan nilai-nilai Islam 

didalamnya.  

c. Sumber benda dengan merekonstuksi prasasti atau inskripsi berupa tulisan 

mengenai sepintas sejarah perahu Sandeq di Mandar sebagai warisan bangsa 

Austronesia yang dikembangkan di Mandar menjadi identitas orang-orang 

Mandar. 

2. Kritik Sumber 

Setelah sumber dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan kritik 

sumber untuk menentukan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. 

Penentuan keaslian berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut. 

Kemudian, diverifikasi atas asli atau tidaknya sumber yang digunakan seorang 

peneliti sejarah. Dalam metodenya, kritik sumber terbagi atas kritik eksternal dan 

kritik internal. 

a. Kritik eksternal merupakan kritik yang membangun di luar tekstual sumber 

sejarah (fisik), yakni kapan dan di mana sumber sejarah itu dibuat, siapa 

penulisnya, dari bahan apa sumber itu dibuat, dan bagaimana kerangka 

konseptualnya.
14

 

                                                           
13 Suharto W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 

31. 
14 Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah 

(Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 48. 
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b. Kritik internal merupakan kritik yang membangun dari dalam tekstual sumber 

sejarah yang didasari pada keakurasian data yang diperoleh  sesuai kebenaran 

data sejarah yang ada. 

Selain kritik sumber secara tertulis, terdapat pula kritik sumber dari hasil 

wawancara agar mampu memperoleh kredibilitas data. Kredibilitas sumber lisan 

sebagai fakta sejarah menurut Gilbert J. Garraghan harus memenuhi dua syarat 

utama. Pertama, syarat umum bahwa sumber lisan harus didukung oleh saksi yang 

berantai dan disampaikan oleh pelapor pertama yang yang terdekat. Para saksi itu 

harus jujur serta mampu mengungkapkan fakta yang teruji sebenarnya. Kedua, 

syarat khusus bahwa sumber lisan mengandung kejadian penting yang diketahui 

umum. Dengan kata lain telah menjadi kepercayaan umum pada masa tertentu, 

selama masa tertentu itu tradisi lisan dapat berlanjut tanpa proses atau penolakan 

perseorangan.
15

 

Kritik sumber salah satunya dapat digunakan dalam menganalisis data, 

seperti perbedaan pendapat dalam makna penamaan perahu Sandeq Dengan 

demikian, kritik sumber sangat diperlukan dalam penelitian sejarah karena sejarah 

merupakan dialog yang tak berkesudahan. 

3. Interpretasi 

Interpretasi adalah pandangan peneliti dalam menafsirkan sejarah. Untuk 

menafsirkan sejarah, peneliti memerlukan ilmu bantu lain untuk melengkapi data 

yang diperoleh sebagai bentuk penyatuan penelitian sesuai dengan 

kesinambungan tema. Pada tahap ini, dituntut kecermatan dan sikap objektif 

                                                           
15 Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, h. 48. 
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sejarawan terutama dalam hal penafsiran subjektif terhadap fakta sejarah. Hal itu 

dapat dilakukan dengan mengetahui watak-watak peradaban atau dengan kata lain 

kondisi umum yang sebenarnya dan menggunakan nalar kritis agar ditemukan 

kesimpulan atau gambaran sejarah ilmiah.
16

 

4. Historiografi 

Satu hal yang dipertanyakan tentang kejadian masa silam bagaimana 

yang telah diungkap kemudian ditulis dalam bentuk kisah sejarah sebagai 

pengisahan dalam cerita sejarah (G. J. Renier).
17

 Menurut Renier, ada tiga aspek 

utama dalam historiografi, yaitu kronologis yang merupakan suatu urutan kejadian 

pada masa tertentu. Terdapat pula kausalitas yang merupakan suatu kejadian yang 

mempunyai pengaruh sebab akibat. Selain itu, imajinasi yang merupakan 

rangkaian kata-kata dan susunan kalimat yang diatur sedemikian rupa oleh 

peneliti agar terlihat seperti fakta. Historiografi merupakan fase akhir dari seluruh 

rangkaian penulisan dan merupakan proses penyusunan fakta-fakta ilmiah yang 

telah diperoleh dan diseleksi sehingga menghasilkan suatu bentuk karya ilmiah.
18

 

Penulisan hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas 

tentang proses penelitian sejak fase perencanaan sampai penarikan kesimpulan 

sebagai fase akhir.
19

 

                                                           
16 Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid,  h.48. 
17 Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid,  h. 45-47 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sesuatu Pendekatan Praktek (Jakarta:, Rineka 

Cipta), h. 65. 
19 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 

1999), h. 114. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Mandar 

Mandar merupakan satu kesatuan suku dan budaya rumpun manusia yang 

hidup mendiami kawasan Pitu Ulunna Salu  dan Pitu Ba‟bana Binanga ditambah 

wilayah Tiparittiqna Uhai atau daerah Lembang Mapi. Manusia pertama yang 

berkembang di Mandar berasal dari Hulu Sungai Saqdang yang muncul sesudah 

terjadinya banjir besar.  

Cikal bakal nenek moyang orang Mandar ini dikenal keberadaannya 

dengan istilah manusia tujuh karena terdiri dari tujuh orang. Ada yang 

mengatakan bahwa tujuh orang ini bersaudara, namun opini yang lain mengatakan 

tidak. Dengan beberapa pendapat yang ada Peneliti berpendapat dan menilai 

bahwa mereka tidak bersaudara dan bahkan tidak saling mengenal karena mereka 

hanya merupakan korban banjir yang terseret air sampai ke wilayah Mandar. 

Keberagaman opini tersebut masyarkat Mandar tidak mempersoalkannya. 

Ketujuh manusia itu adalah; Talombeng Susu, Talando Beluhe, Padorang, 

Talambeq Kuntuq, Pongka Padang, Sawerigading dan Tanriabeng. Mereka 

kemudian menyebar mengembangkan kehidupan masing-masing yaitu; 

Talombeng Susu ke Luwu, Talando Beluha ke Bone, Padorang ke Belau 
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(Belawa), Talambeq Kuntuq ke Lariang, Pongka Padang ke Tabilahan 

(Tabulahang), Sawerigading dan Tanriabeng pergi berlayar entah kemana.
1
 

Menurut sengo-sengo kada adaq (pengungkapan sejarah melalui lagu) 

oleh nenek Tolleng, Puaq Belu dan Daeng Marrota dari Pitu Ulunna salu 

menggambarkan bahwa Pongka Padang yang tinggal dan menjadi nenek moyang 

orang Mandar, baik di Pitu Ulunna Salu maupun di Pitu Ba‟bana Binanga karena 

manusia yang berkembang di Pitu Ba‟bana Binanga adalah salah satu keturunan 

anak dari Pongka Padang yang berjumlah sebelas orang.
2
  

Persepsi tentang Mandar adalah nama satu kerajaan, merupakan persepsi 

yang keliru karena sepanjang sejarah tidak pernah ada kerajaan Mandar yang 

rajanya disebut raja Mandar dan wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah 

Mandar, namun yang ada adalah raja-raja di 14 Mandar yang berdaulat dan 

berkuasa penuh di wilayah kerajaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan 

tersebut terdiri dari Tujuh kerajaan di Hulu Sungai (wilayah Pitu Ulunna salu) dan 

Tujuh kerajaan di Muara Sungai (wilayah Pitu Babana Binanga) ditambah daerah 

yang bergelar Tiparittiqna Uhai atau wilayah netral yang tidak bergabung pada 

kedua persekutuan. 

Mandar yang meliputi empat Onder afdeling, yaitu Onder Afdeling 

Majene beribukota Majene, Onder Afdeling Mamuju beribukota Mamuju, Onder 

Afdeling Polewali beribukota Polewali dan Onder Afdeling Mamasa beribukota 

Mamasa. Keempat Onder Afdeling tersebut masuk dalam daerah Swatantra 

                                                           
1  Wahyuddin, “Ungkapan Dalam Naskah  Bocco  Tallu  Etnik  Mandar: Kajian 

Semantik”. Tesis (Makassar: 2017) h. 12 

2 Wahyuddin, “Ungkapan Dalam Naskah  Bocco  Tallu  Etnik  Mandar: Kajian 

Semantik”. Tesis (Makassar: 2017) h. 12 
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Mandar, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 

dan Nomor 2 Tahun 1953.
3
 

Afdeling Mandar meliputi empat belas kerjaan besar yang dikenal dengan 

sebutan “Pitu Ba‟bana Binanga Pitu Ulunna Salu”(tujuh kerajaan hilir dan tujuh 

kerajaan hulu). Dua kerajaan ini serikat kerajaan ini bersatu demi menghindari 

pertentangan diantara kedua belah pihak dari urgensi politik. Pada mulanya hanya 

tujuh kerajaan yang bersekutu yaitu Pitu Ba‟bana Binanga yang terdiri atas 

Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang 

diprakarsai oleh Tomepayung (Raja Balanipa ke-2) dalam suatu muktamar yang 

dikenal dengan muktamar tamajarra karena dilaksanakan di Gunung Tamajarra.
4
 

Dalam muktamar itu itu ditetapkan kerjaan Balanipa sebagai ketua, 

Sendana sebagai wakilnya, Banggae sebagai sayap kanan dan Pamboang sebagai 

sayap kiri serta lainnya sebagai anggota. Dalam praktek menyelesaikan suatu 

permasalahan yang hadir di setiap anggota kerajaan dan tidak mampu untuk 

diselesaikan para anggota, maka permasalahan tersebut diserahkan ke Banggae 

dan Pamboang dan jika kedua kerajaan tersebut tidak mampu untuk 

meneyelesaikannya, maka dilimpahkan ke Sendana, ketika diSendana masalah 

tersebut tidak unjung usai, maka keputusannya ada di kerajaan Balanipa yang 

memiliki hak preogratif atas keputusan absolut sebagai kerajaan tertinggi.  

                                                           
3 Harlina, Nilai-Nilai Malaqbiq di Kalangan Remaja (study tentang pelestarian budaya 

malaqbiq di Polewali Mandar)  Skripsi, (Makassar: 2020) h. 40 

4  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 7 
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Persekutuan tujuh kerajaan ini berjalan dengan baik dan aman. Hal inilah 

yang kemudian mendorong berdirinya persekutuan yang terdiri dari kerajaan 

Rante Bulahang, Aralle, Tabulahan, Mambi, Matangnga, Tabang dan Bambang. 

Yang kemudian dikenal dengan Pitu Ulunna Salu. Seajalan dengan kerjaan di 

Ba‟bana Binanga persekutuan yang ada kerajaan di Pitu Ulunna Salu hadir karena 

sering terjadi pertentangan/permasalahan, maka oleh Tomepayung menanamkan 

rasa persaudaraan dengan mengingatkan pesan Todilaling (Raja I Balanipa) 

bahwa “Lolong Sau Uwai, Lolottamai Ade” artinya Manusia berkembang dari 

Ulu Salu ke Ba‟ba Binanga sedang peraturan berkembang dari Ba‟ba Binanga ke 

Ulu Salu.
5
 

Dengan kesadaran persamaan latar belakang budaya, sejarah dan daerah 

itu. Maka timbullah gagasan untuk mempersatukan yang ditandai dengan 

Allamungan batu di Luyo (ikrar bersama di Luyo). Isi perjanjian di Luyo itu 

mengikat persekutuan Ba‟ba Binanga dengan Ulu Salu, dengan demikian 

bergabunglah empat belas kerajaan di Mandar. 

Pitu ulunna salu bertugas mengawasi musuh yang datang dari arah 

gunung, dan  pitu ba‟bana binanga bertugas mengawasi musuh yang datang dari 

arah laut. Keraja-kerajaan yang dihulu dan muara sungai, bagaikan bola mata 

yang didalamnya terpadu warna hitam dan warna putih yang tidak dapat 

dipisahkan dan membentuk suatau kerjasama yang apik. 

Memaknai Mandar bukan hanya melihat wilayah ataupun memandang 

Mandar hanya sebatas sektoral yang tersusun dari beberapa kabupaten membentuk 

keutuhan provinsi Sulawesi Barat. Mandar secara pemaknaan berasal dari konsep 

SipaMandar yang berarti saling menguatkan penyebutan itu dalam pengembangan 

berubah penyebutannya menjadi Mandar. 

                                                           
5  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 8 
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Sebagai orang Mandar maka perlu menanamkan jiwa yang kuat dalam 

mengarungi bahtera kehidupan yang sejatinya orang Mandar identik perahu dalam 

mengarungi lautan yang ganas akan ombaknya, demikianlah dalam siklus 

kehidupan orang Mandar bahwa banyaknya rintangan harus mampu dilalui 

dengan jiwa dan keutuhan yang kuat. 

Orang-orang Mandar sebagai salah satu etnis dari penduduk yang 

mendiami Sulawesi bagian barat yang membentang dari Paku (selatan) sampai 

Suremana (utara) batas antara kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, sebelah timur 

berbatasan dengan Kab. Toraja, Sulawesi Selatan, sebelah utara berbatasan 

dengan Kota Palu, Sulawesi Tengah dan sebelah barat dengan selat Makassar. 

Andaya (2004) memaparkan bahwa sejarah atau hubungan Mandar dengan 

Makassar dan Bugis dipengaruhi pasang-surut hubungan kedua suku di Sulawesi 

bagian selatan. 

Oleh kerena orang Bugis dan Makassar sejak dahulu menguasai daerah-

daerah subur dan mempunyai akses terhadap pelabuhan-pelabuhan 

strategis, mereka menjadi suku-suku yang dominan dalam hal politik dan 

populasi Sulawesi Selatan. Sebaliknya Mandar dan Toraja sering menjadi 

korban penguasa Bugis atau Makassar dan ikut pula tenggelam dalam 

kehancuran politik yang terjadi di pesisir. Abad ke-17 dipenuhi dengan 

perburuan hegemoni antara Bugis Bone dan kerajaan Makassar Gowa.
6
 

Pada awalnya, ketika suku Makassar (lewat kekuatan Gowa-Tallo) 

mendominasi kawasan tengah Nusantara secara politik dan militer, Mandar 

menjalin persekutuan dengan suku tersebut. Belakangan, ketika Arung Palakka 

berhasil menggeser dominasi Makassar di kawasan yang sama, Mandar kena 

getahnya. 

                                                           
6 M.Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut, (Yogyakarta:Ombak 2013) h. 8 
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Meskipun Mandar termasuk wilayah yang tidak dikuasai sepenuhnya, 

Arung Palakka berusaha mencampuri kehidupan politik di Mandar. Misalnya ia 

pernah mengancam bakal memberi dukungan kepada salah seorang bekas raja 

Balanipa yang otoriter untuk kembali berkuasa jika pemuka adat tidak 

menyerahkan salah seorang bangsawan Bugis yang mencari suaka disana.
7
 

Pasang-surut hubungan suku-suku  di kawasan masih terasa di Mandar 

sampai beberapa dasawarsa belakangan, misalnya kasus Andi Selle, yang terjadi 

antara 1954-1964 sebagaimana ditulis oleh Anhar Gonggong. Orang-orang tua 

Mandar masih lekat pada ingatan mereka pada sepak terjang Andi Selle dan anak 

buahnya (pasukan 710) ketika memeras rakyat Mandar. Pasukan DI/TII (Darul 

Islam/Tentara Islam Indonesia) Qahhar Mudzakkar. Tapi, Andi Selle desersi 

kerena tidak puas dengan pergantian panglima Daerah Militer XVI/Hasanuddin. 

Ia dan anak buahnya kemudian meneror rakyat Mandar.
8
 

Setelah keamanan pulih, masyarakat Mandar merasa kurang diperhatikan 

oleh pemerintah, baik secara regional maupun nasional. Berangkat dari perasaan 

memiliki identitas budaya yang berbeda, kurangnya kesempatan politik ditingkat 

provinsi serta pembangunan relative jauh tertinggal di bandingkan kawasan 

selatan, tokoh-tokoh Mandar memanfaatkan isu reformasi untuk mengobarkan 

semangat memiliki tingkat provinsi sendiri. Mereka mengharapkan pemerintahan 

di Mandar seperti status afdeling pada zaman kolonial. 

 

                                                           
7 M.Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut, (Yogyakarta: 2013) h. 8 

8 M.Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut, (Yogyakarta: 2013) h. 9 
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2. Islamisasi Mandar 

Salah seorang ulama Timur Tengah yang dianggap sebagai peletak dasar 

keyakinan Islam di Mandar ialah Abdurrahim Kamaluddin. Dalam lontara 

Balanipa menyebutkan, Abdurrahim Kamaluddin adalah orang yang membawa 

Islam ke kerajaan Balanipa pada sekitar abad 16 H. Ia pertama kali datang di 

pantai tammangalle, Balanipa. Kemudian menetap dan meninggal di Binuang 

hingga beliau dikenal dengan gelar “Tuanta di Binuang”. Ia berhasil 

mengIslamkan kannai cunang maradia pallis, kemudian Raja Balanipa ke-4 yang 

disebut Daetta Tommuane alias Kannai Pattang.
9
 Syaikh Abdurrahim Kamaludin, 

yang juga disebut tosalama di Binuang, menyebarkan Islam secara modern. 

Syaikh Abdurrahman mendirikan pusat-pusat pengkajian dan pengajian Islam 

yang dikenal dengan sistem Pesantren ia menganjurkan dan menyebarkan Islam 

dengan pendekatan populis, yakni tingkat masyarakat paling bawah (grass root). 

Adapun metode yang digunakan adalah mendirikan pusat-pusat pengkajian 

dan pengkajian keIslaman dengan model halaqah. Pesantren yang paling pertama 

ia bangun adalah di daerah tengnga-tengnga, salah satu daerah yang berada di 

bawah kendali wilayah Mera‟dia Balanipa. Di tengnga-tengnga itu pula Tuanta di 

Binuang kemudian mendirikan Masjid yang pertama di tanah Mandar. Peristiwa 

pembangunan masjid tersebut ditandai dengan simbol mocking patappulo, yang 

artinya empat puluh orang santri yang merupakan santri pertama dalam sejarah 

Mandar. 

                                                           
9  Ali Parman, dkk, Sejarah Islam di Mandar (Jakarta: Badan Litbang ddan Diklat 

Kementrian Agama, 2010), hlm. 83-84 
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Jejak kehadiran Syekh Abdurrahim dapat ditelisik dari peninggalan tasbih 

raksasa berukuran 28 meter dengan jumlah biji tasbih sekitar 3.300 biji. Tasbih ini 

diperkirakan telah berusia 300 tahun lebih. Setiap Ramadan Tasbih ini digunakan 

oleh kaum muslim berzikir bersama di masjid. Pada saat tertentu seperti kematian 

warga setempat digunakan pada acara tahlilan di rumah duka. Konon biji tasbih 

yang berasal dari buah Manjakani ini diyakini mujarab untuk menyembuhkan 

penyakit. Selain Syekh Abdurahman disebut pula seorang ulama besar Gowa yang 

berperan dalam penyebaran Islam di tanah Mandar yaitu “Tuanta Selamaka” atau 

Syekh Yusuf. Dalil tentang peranan Syekh Yusuf dapat ditemukan dalam lontara 

Gowa. Kedatangan Yusuf diperkirakan sekitar tahun 1608 dan dalam waktu yang 

tidak cukup lama ia mampu menyebarkan Islam di Mandar di kerajaan Banggae. 

Mara‟dia Sukkilan, merupakan raja pertama Kerajaan Banggae yang memeluk 

Islam.
10

 Masuknya Islam di Mandar, khususnya Balanipa, tidak bisa dilepaskan 

dari gerakan Islamisasi yang dilakukan di wilayah Kerajaan Gowa. Apalagi 

kerajaan Balanipa merupakan kondisi Kerajaan Gowa.
11

 

Perkembangan selanjutnya, syiar Islam baru terasa ketika generasi kedua 

dari penganjur Islam di Mandar mulai melakukan gerakan. Khusus untuk wilayah 

kerajaan Balanipa dikenal pula Abdurrahman Al-Adiy atau guru Gaqde, sebagai 

tokoh Islam yang termasuk menyebarkan syiar Islam di tanah Mandar, khususnya 

                                                           
10 Ada dugaan yang menyebutkan bahwa Syekh Yusuf yang dimaksud sebagai penyebar 

Islam di Mandar adalah Syekh Abdul Manan. Disadur dari Ali Parman, sejarah Islam di Mandar 

hlm. 83 - 85 

11 Chritine Pelras, Manusia Bugis, terj. Abdul Rahman Abu, dkk dari The Bugis, Cet. II 

(Jakarta: Nalar, 2006), hlm. 39. 
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di Tinambung dan Balanipa. Makam Guru ga‟de sebagai tanda jejak kehadirannya 

dapat ditemukan di lambanang atau Tinambung.  

Pola penyebaran Islam lebih banyak dilakukan dengan sistem dialog. 

Tidak banyak catatan mengenai abad keberapa ia menjadi penganjur Islam di 

tanah Mandar. Namun cucunya Muhammad Nuh, dikenal sebagai salah seorang 

ulama yang berjasa dalam membangun sistem pesantren di Pambusuang 

penyebaran agama Islam ke daerah Mamuju, Sendana, Pamboang, dan Tappalang 

dilakukan oleh kapuang Jawa dan Sayyid Zakaria.
12

 Konon, kapuang Jawa adalah 

anak buah Sunan Bonang yang datang ke Kalimantan, kemudian melanjutkan 

usaha ke Sulawesi mendarat di Mamuju dan Kapuang Jawa, menurut pendapat 

beberapa pengamat sejarah, bernama Raden Mas Surya Adilogo. 

Selain nama-nama di atas yang dianggap pembawa Islam ke tanah 

Mandar, ditemukan pula sejumlah kuburan tosalama‟ atau orang yang selamat, 

yang diyakini sebagai pembawa dan pengembang ajaran Islam di Mandar. Misal, 

kuburan Syekh Bil Ma'ruf, tokoh Islam yang juga diyakini sebagai salah satu 

generasi pertama penyebar Islam di tanah Mandar. Ia diperkirakan menyebarkan 

Islam di Mandar sekitar abad ke-16 M di Pulau Tosalama‟ di kecamatan Binuang 

Kabupaten Polewali Mandar beberapa kuburan tosalama‟ di matangnga, mambi 

dan beberapa daerah lain, tidak diketahui dengan jelas lagi Siapa nama dan tahun 

berapa mereka menyiarkan Islam di Mandar, baik bekas kerajaan Pitu Uluna Salu 

maupun bekas kerajaan Pitu ba‟bana Binanga.
13

 

                                                           
12 Arifuddin Ismail. Agama Nelayan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 66 

13 Arifuddin Ismail. Agama Nelayan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 67 
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Corak penyebaran Islam berlangsung secara damai dan tidak kontroversial. 

Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa para penyebar Islam pada 

masa permulaan melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melegitimasi 

eksistensi adat dan kebiasaan-kebiasaan tradisional masyarakat Mandar kecuali 

pada era DI/TII. Inilah yang menyebabkan Islam beradaptasi dengan cepat dalam 

masyarakat Mandar dan segera menjadi bagian dari identitas kebudayaan Mandar 

hingga saat ini. 

Menarik dicermati, bahwa pengembangan Nalar Islam di tanah Mandar 

lebih banyak dilakukan di daerah-daerah pesisir, atau lebih spesifik lagi, di bekas 

wilayah kerajaan Balanipa. Campalagian dan Pambusuang adalah poros 

pembentukan dan diaspora Islam di tanah Mandar. Ini terlihat dari dinamika 

pengembangan Islam yang tetap bergeliat, serta banyaknya tokoh-tokoh Islam 

legendaris Mandar yang lahir dan besar di kedua daerah tersebut. Alasan paling 

rasional adalah karena wilayah dekat pesisir pantai merupakan wilayah yang 

paling mudah dijangkau dengan transportasi laut.
14

 

Meski tidak ada catatan resmi, namun diduga bahwa Kedatangan para 

penganjur Islam generasi kedua di tanah Mandar setelah proses pengenalan Islam 

telah dilakukan oleh generasi pertama khususnya di Pambusuang, telah dimulai 

sejak awal abad ke-18 M posisi geografis pambusuang yang terbuka dan 

banyaknya komunitas para nelayan yang ada di daerah ini menjadi daya tarik bagi 

para penganjur Islam untuk datang dan mengajarkan Islam. Bahkan, kebiasaan 

                                                           
14 Arifuddin Ismail. Agama Nelayan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 67 
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nelayan Mandar untuk singgah di daerah lain berperan besar bagi kedatangan 

tokoh-tokoh Islam ke pesisir Mandar.
15

 

Proses kedatangan Syekh Abdurrahman Al-Adiy ke tanah Mandar berkat 

jasa seorang nelayan Pambusuang yang bernama Puang Sapar. Ia datang dengan 

menumpang kapal nelayan tersebut setelah mendengar bahwa kerajaan Balanipa 

telah memeluk Islam berkat jasa Abdurrahim kemaluddin. Syekh Abdurrahman 

pula yang memberikan nama kampung Manjopai (Majapahit) di desa Karama, 

karena kampung tersebut memiliki watak geografi yang sangat mirip dengan 

Majapahit, tempat asalnya. Kedatangannya di kerajaan balanipa sangat disambut 

baik, mengingat sepeninggal Abdurrahim Kamaluddin tidak ada lagi ulama besar 

yang datang di Mandar. Syekh Abdurrahman kemudian memilih Pambusuang 

sebagai pusat kegiatan dakwah dan mendirikan langgar yang kelak menjadi 

masjid besar Pambusuang.
16

 

Berkat jasa seorang nelayan pula, seorang ulama besar berikutnya datang 

ke Mandar yaitu Habib Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail.
17

 Seorang nelayan 

                                                           
15 Arifuddin Ismail. Agama Nelayan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 68 

16 Memang, di masa-masa awal Proses Islamisasi, langgar atau masjid menjadi ruang 

sosial yang strategis untuk pengembangan masyarakat Islam. Di samping sebagai tempat ritual, 

masjid juga berfungsi sebagai pusat penyebaran ajaran dan kebudayaan Islam. Hampir semua 

ulama kharismatik di Nusantara mendirikan masjid sebagai tonggak pengembangan Islam. Selain 

masjid, Proses Islamisasi juga dilakukan dengan cara mendirikan Pesantren. Namun, Proses 

Islamisasi di Sulawesi Selatan dan Barat tampaknya lebih banyak memilih masjid sebagai pusat 

penyebaran Islam. Pendirian pesantren baru dilakukan beberapa abad setelah Proses Islamisasi 

dilakukan. Misalnya pesantren as'adiyah yang didirikan pada tahun 1920-an, atau pesantren 

nuhiyah di pambusuang yang didirikan pada akhir 1930-an. 

17 Habib Alwi lebih dikenal dengan sebutan Puang Towa, mempunyai nama lengkap 

Habib Alwi Bin Husain bin Abdullah bin Muhammad jumalullail. Ia dilahirkan di Lasem Jawa 

Tengah, sekitar tahun 1835 M. Ia tiba di tanah Mandar, khususnya dimanjopai, sekitar abad ke-19 

M. Beliau menetap di manjopai dan menjadi imam di manjopai. Habib Alwi memiliki kelebihan 

yang bersifat spiritual. Misalnya pernah diceritakan ada orang meninggal di suatu tempat, Setelah 

siap untuk dikuburkan ternyata muncul kendala tertentu.  Di tempat kuburan dikerumuni serangga 

dan binatang berbahaya. Beberapa orang agamawan yang hadir di situ tidak dapat mengatasi 
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dan sekaligus pedagang pambusuang yang bernama H. Syukur berhasil membujuk 

seorang ulama kharismatik di Nusa Tenggara Barat itu untuk datang dan 

menyebarkan Islam di Mandar. Habib Alwi kemudian menjadi salah seorang 

tokoh Islam yang berpengaruh di pesisir Mandar, terutama di Manjopai, 

Pambusuang dan Campalagian. Kedatangannya ke Pambusuang memperkuat pola 

penyebaran Islam melalui sistem pengajian halaqah. Beliau juga dikenal sebagai 

guru yang membesarkan Imam Muhammad Thahir atau lebih populer dikenal 

dengan sebutan Imam Lapeo.
18

 

3. Letak Geografis 

Provinsi Sulawesi Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2004, yang disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) Republik Indonesia pada 22 September 2004, dan diresmikan 

pembentukannya pada 16 Oktober 2004. 

Jauh sebelum terbentuknya provinsi ini, wilayah yang lebih dikenal 

dengan Mandar, terdiri atas Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas), Majene, dan 

Mamuju merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga kabupaten yang 

sejak dahulu dikenal dengan Mandar, terletak di pesisir barat bagian utara jazirah 

selatan Sulawesi. 

                                                                                                                                                                
masalah tersebut, sehingga ada diantara mereka yang mengusulkan untuk memanggil Habib Alwi. 

Begitu beliau datang, binatang tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut. Habib Alwi cukup 

lama berjuang mempermantap Nalar keagamaan masyarakat Mandar, khususnya di manjopai, 

pambusuang, dan campalagian. Beliau wafat dicampalagian pada tanggal 9 April 1934 dan 

dikuburkan di masjid besar campalagian. Konon ketika beliau meninggal ketiga daerah ini berebut 

agar Habib Alwi dikuburkan di daerahnya. Namun setelah mengalami perdebatan, beliau akhirnya 

dikuburkan di campalagian. Kuburannya sampai hari ini masih sangat ramai dikunjungi oleh 

peziarah.  

18 Nama Muhammad Thahir merupakan pemberian dari Habib Alwi. Sebelumnya, nama 

asli Imam Lapeo adalah Junaihin Namli. 
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Jarak antara Makassar dengan Sulawesi Barat, kurang lebih 300 km di 

sebelah utara Kota Makassar. Terletak antara 118º sampai dengan 119º Bujur 

Timur dan antara 1º sampai dengan 3º Lintang selatan. Batas wilayah 

pemerintahannya pada bagian timur dan selatan berbatasan dengan wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan, pada bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar, 

dan pada bagian utara berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. 

Luas wilayah provinsi ini adalah 16.937,16 kilometer persegi.
19

 

Wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat saat ini terdiri atas enam 

wilayah pemerintahan kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mandar (Polman), 

Mamasa, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, dan Mamuju Tengah. 

Gambar 1. Peta Sulawesi Barat 

    

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sulbar/id/profil/sejarah.html 

Keberadaan wilayah itu menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat, 

sebagian besar berada pada pesisir pantai jalur pelayaran dan perdagangan 

maritim Selat Makassar. Lima dari enam kabupaten memiliki wilayah pantai, 

                                                           
19 Muhammad Amir,  Assitalliang Tammajarra di Mandar Abad ke-16. Jurnal (Makassar 

: 2018) h. 6 

http://djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/sulbar/id/profil/sejarah.html
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mulai dari kabupaten paling utara yaitu Kabupaten Mamuju Utara ke selatan 

Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan 

Kabupaten Polewali Mandar. Hanya Kabupaten Mamasa yang tidak memiliki 

wilayah pantai. 

Tabel I. Luas wilayah menurut Kabupaten di Sulawesi Barat 

Kode 

Wilayah 
Kabupaten Luas-Area (km²) 

Persentase terhadap 

Luas Sulawesi Barat 

01 Majene 947,84 55,59 

02 Polewali Mandar 2.022,30 11,94 

03 Mamasa 2.909,21 17,18 

04 Mamuju 8.014,06 47,32 

05 Mamuju Utara 3.046,75 17,97 

Jumlah-Total 16.937,16 100,00 

Sumber :Edward L. Poelinggomang, 2012. Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat. 

Garis pantai yang panjang dari utara ke selatan ini telah melapangkan 

penduduknya yang mayoritas orang Mandar dikenal sebagai pelaut dan pedagang 

antar pulau yang ulung, di samping kegiatan sebagai nelayan dan petani tambak. 

Selain di provinsi ini, pemukiman orang Mandar dapat juga dijumpai pada 

sejumlah kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan, seperti di Kabupaten 

Pinrang, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Selayar, dan Kota Makassar. 
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4. Kondisi Sosial Budaya 

Mandar adalah satu dari sekian suku bangsa di Nusantara yang budayanya 

berorientasi maritim.
20

 Selain Mandar, adapun beberapa suku yang berorientasi ke 

laut seperti Makassar, Bugis, Bajau, Butun dan Madura. Bugis, Makassar dan 

Mandar memiliki kemiripan, seperti pada istilah bahari/maritim pembuatan 

perahu, pantangan nelayan, dan ritual peresmian perahu baru yang akan berlayar 

atau ketika menghadapi bahaya laut. 

Keakraban orang Mandar dengan laut tercermin dari musik dan lagu 

Mandar, bahwa irama musik dalam lagu-lagu Mandar secara spesifik kebanyakan 

mencerminkan memaknai laut atau air, deburan ombak, riak air, sampai 

gelombang yang dinamis tentang hempasan ombak dipantai dan tentang geliat 

gelombang yang diterpa angin lembut ganasnya badai, hal seperti ini dirasakan 

dalam melodi laut lagu-lagu orang Mandar misalnya: Tenggang-Tenggang Lopi 

(Irama Perahu Bergoyang), Tekkenga di Gulingmu (Ikat Aku Dalam Kemudi 

Perahumu)
21

. 

Lagu-lagu orang Mandar yang terkesan dalam suasana kelautan, sebab 

orang Mandar adalah adalah pelaut ulung yang berani menentang ganasnya badai 

dan juga terkesan dengan kebebasan yang digunakan untuk menjinakkan 

samudera dan mengembara kesegala penjuru di seantero dunia. 

Orang Mandar menunjukkan gaya hidup yang bebas, pantang akan 

belenggu ketidak pastian, orang Mandar bebas dalam arti yang luas bukan bebas 

dalam artian lepas kendali. Hal tersebut diatas dibuktikan dengan semangat bahari 

                                                           
20 Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat paada kesadaran identitas „kesatuan 

kebudayaan‟, sementara ksadaran identitas itu seringkali di kukuhkan oleh kesatuan bahasa juga 

(M. Ridwan Alimuddin 2013:1) 

21H. Ahmad Asdy, Buku: Lopi dan Lipa‟ Sa‟be Mandar, (2015:8) 
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yang dimiliki oleh orang Mandar yang sangat dikenal berabad-abad lalu yang 

ditandai dengan warisan semboyan leluhur menyatakan: 

Tania Posasi‟ Tongan, Mua‟ Mappelinoi Lembong, Apa‟ Lembong Ditia, 

Namebawa Melabu di Labuang Akkatta 

(bukan pelaut ulung kalau dia menanti ketenangan ombak, sebab 

ombaklah yang akan membawa kita tiba pada tujuan yang kita kehendaki) 

Sejak orang Mandar mengenal arti tentang laut dan deburan ombak, maka 

kehidupan orang Mandar sebagian besar sangat banyak bergantung pada laut, 

hingga memasuki abad ke XVI orang-orang Mandar telah melakukan route 

perjalanan jarak jauh yang ditempuh oleh pelaut-pelaut Mandar yang bergelut 

dengan dunia perdagangan sebagai seorang saudagar dengan mengendarai 

berbagai jenis lopi (perahu). 

Menurut Alfred Thayer Mahan, sekurangnya ada enam unsur yang 

menentukan kekuatan maritim suatu kerajaan (atau negara), yakni kedudukan 

geografi, bentuk tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter 

penduduk, dan sifat pemerintahan. Jika menilik pendapat tersebut, maka kerajaan 

di Mandar (pitu ba‟bana binanga) bisa dianggap sebagai kebudayaan bahari.
22

  

5. Mata Pencaharian 

Pada dasarnya mata pencaharian penduduk bergantung pada potensi yang 

ditawarkan alam kepada mereka. Fakta geografi yang menunjang sejumlah 

potensial yang mudah di garap oleh elemen masyarakat di daerah ini. Sumber 

daya daratan menawarkan potensi: lahan pertanian sawah, area pertanian ladang, 

perkebunan, kehutanan, peternakan, dan prtambangan.  

Sementara sumber daya laut menawarkan potensi perikanan, pertambakan, 

dan pelayaran perdagangan maritime. Potensi-potensi itu mengasah kreatifitas 

                                                           
22 M.Ridwan Alimuddin, Buku:  Orang Mandar Orang Laut, (Yogyakarta: 2013) h. 8 
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penduduk untuk memilah mata pencaharian serta dapat mendorong pemerintah 

dalam penggarapan kekayaan alam melalui usaha pengembangan. 

Menelisik mata pencahrian penduduk, pada umumnya terpusat pada 

kegiatan pertanian, baik sebagai petani sawah maupun petani ladang. Disisi lain 

kekayaan hutan yang menunjang kegiatan mereka dalam mengola hasil hutan 

sebagai kerja sampingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, seperti mencari 

rotan dan damar. 

Kegiatan kebaharian selalu mendorong penduduk untuk mencari pohon 

yang memenuhi harapan dalam menunjang sarana transportasi laut sehingga 

terjadi penebangan hutan, dengan melihat pohon sebagai bahan dasar utama dalam 

pembuatan perahu yang disebut belang. Hal ini yang menjadi permasalahan disisi 

lain mempertahankan budaya pembuatan perahu sebagai media pemenuhan hidup 

dan dampak negatif penduduk akibat penebangan pohon. 

Selaku penduduk pesisir, laut menawarkan sejumlah kegiatan baik 

menyangkut kegiatan maritim yang ditekuni oleh mereka yang disebut nelayan, 

serta mereka yang memanfaatkan area pesisir dalam pembuatan tambak ikan, 

sampai kegiatan kepada mereka yang berkecimpung perdangan melalui 

transportasi laut yang sering dikenal sebagai pelaut 

Pada dasarnya nelayan berkecimpung dalam pengelolaan sumber daya 

laut, baik berkaitan dengan biota laut, menangkap ikan tuna sampai pada 

perburuan mengumpulkan telur ikan terbang yang banyak tersebar di Selat 

Makassar. Selain usaha penangkapan ikan dan mengumpulkan telur ikan terbang, 

aktivitas penduduk di Mandar terkhusus diwilayah pesisir memanfaatkan laut 

sebagai infrastruktur perdagangan maritim. 

Masyarakat pesisir yang melakukan perdagangan maritim tergolong pelaut 

ulug  dengan jenis perahu Pakur, perahu khas Mandar. Mereka melanglang buana 
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menjajakan produksi mereka (pertanian, sarung sutra “sarung Mandar”, tali-temali 

dan karoro‟ “anyaman untuk layar perahu”). Dalam pelayaran dan perdagangan 

maritim, orang-orang Mandar bergiat membentuk koloni dagang seperti dalam 

literatur catatan harian raja-raja Gowa dan Tallo yang menyebutkan bahwa orang 

Mandar menyerahkan pengawasan atas koloni dagangnya di Gorontalo kepada 

kerajaan Gowa.
23

 

Sarana yang digunakan itu perahu Pakur sebagai transportasi dalam 

perkembangan yang kemudian mengalami evolusi. Hal ini berkaitan dengan 

kemampuan orang Mandar dalam tekhnologi pelayaran, terkhusus dalam bentuk 

layar. Perahu Pakur adalah perahu Sandeq yang menggunakan layar segi empat 

panjang yang sering disebut dengan layar tanja. Seiring dengan berkembangnya 

peradaban yang menuntut masyarakat pesisir berfikir untuk dapat mengarungi 

lautan dengan cepat dan gesit. Sekitar tahun 1830-an hadirlah Sandeq sebagai 

wujud esksistensi kreativitas budaya dari mereka yang berkecimpung dalam dunia 

perdagangan maritim. 

 

B. Eksistensi Perahu Sandeq di Mandar 

1. Awal Mula Dikenal Perahu Sandeq 

Berlayar dan berlabuh dan berlayar lagi. Meniti buih, menunggang ombak. 

Itulah kehidupan para pelaut. Berjaya, bukan hanya di daratan, melainkan juga di 

lautan. Bukan cuma dalam hitungan puluhan tahun, melainkan sudah berabad-

abad. 

Sejarah mencatat kemaritiman bangsa Indonesia terjadi sejak masa migrasi 

bangsa Austronesia hingga masa kegemilangan Majapahit. Semangat bahari 

                                                           
23 Edward L. Poelinggomang. Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat (Makassar:2010), h, 21 
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menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Leluhur Nusantara telah berlayar ke segala 

lautan dan samudra, mulai hanya mengandalkan bintang-bintang penunjuk arah. 

Perahu menduduki peranan penting dalam sejarah Indonesia. Temuan 

arkeologis membuktikan budaya penggunaan perahu di Nusantara sudah dikenal 

sejak masa prasejarah. Bukti-bukti dari adanya penggunaan perahu ini diketahui 

berdasarkan temuan arkeologis dalam bentuk gambar hiasan di periuk, pahatan 

atau goresan di batu, lukisan di goa, relief di nekara perunggu. 

Selain di Kalimantan, daerah-daerah tempat ditemukannya bukti-bukti 

arkeologi tersebut lebih banyak berasal dari kawasan Indonesia timur, seperti di 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Flores, Maluku, Pulau Muna, Pulau Bali, 

dan Sumbawa. Berbagai macam jenis perahu yang digunakan pada masa 

prasejarah, antara lain perahu Sandeq, perahu sampan, kora-kora dan perahu 

jukung. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lukisan Perahu Sandeq 

Sumber:  

https://www.slideshare.net/ridwanMandar/evolusi-perahu-Sandeq-di-Mandar 

 

https://www.slideshare.net/ridwanmandar/evolusi-perahu-bercadik-di-mandar
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 Mandar yang sebagian besar penduduknya berorientasi laut, maka wajar 

ketika nenek moyang orang Mandar berasal dari Austronesia akan hal maritim 

seperti perahu sebagai alat vital dalam mengarungi lautan. Wilayah Austronesia 

itu meliputi Madagaskar (Afrika Barat), Hawai, Jepang sampai dengan Selandia 

Baru.
24

 

 Perahu Sandeq adalah salah satu kebudayaan Mandar, Oleh karena itu 

sejarah Perahu Sandeq tidak terlepas kaitannya dengan sejarah perkembangan 

budaya Mandar khususnya, dan tidak terabaikan dari lingkup sejarah perjalanan 

kebaharian Bangsa Indonesia pada umumnya: Sebagaimana tertulis dalam sejarah 

kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari daratan Asia ke gugusan pulau-

pulau di Nusantara, diperkirakan berawal pada 60.000 tahun yang silam mereka 

datang secara bergelombang. Pada kira-kira 10.000 tahun yang lalu datang lagi 

gelombang kedua dan disusul gelombang ketiga pada kira-kira 3.000 tahun yang 

lewat, mereka datang dengan melintasi lautan menerjang ombak. Pada mulanya 

mereka hanya menggunakan rakit, kemudian rakit diberi layar dan lambat laun 

terciptalan perahu sederhana yang dibuat dari sebatang kayu gelondongan, 

bahagian tengahnya dikeruk sehingga memperoleh ruangan.
25

 

Tak salah orang ketika berkata bahwa Bangsa Indonesia sejak zaman 

bahari memang sudah jaya di lautan, tak gentar bergumul dengan ombak setinggi 

apapun. Demikian juga Orang Mandar, Bugis dan Makassar sampal kini dalam 

dirinya masih berurat berakar jiwa kebaharian itu dalam menempuh hidup dan 

                                                           
24 M. Ridwan Alimuddin, Sejarawan Mandar, Wawancara, Pambusuang , 29 September 2023. 

25  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 21 
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penghidupan di dunia ini. Sejalan dengan yang dikatakan Christian Pelras dalam 

buku “The Bugis” ia mengatakan bahwa orang Bugis bukanlah pelaut ulung. 

“Orang Bugis sebenarnya adalah pedagang. Laut dan kapal hanyalah media atau 

sarana yang digunakan untuk memperlancar aktivitas perdagangan mereka. Kalau 

menyebut pelaut ulung, maka yang paling tepat adalah orang Mandar”.
26

  

Tumbuhnya jiwa kebaharian pada tiap putra Mandar, Bugis dan Makassar 

karena mereka dilahirkan dan ditempa di bumi pertiwi dimana bumi yang kita 

pijak ini terdiri dari ribuan pulau yang berjejer dari Sabang Sampai Merauke yang 

mana menuntut sarana transportasi dan komunikasi yang baik, lancar dan 

kontinyu. 

Pada mulanya nenek moyang orang Mandar menciptakan perahu yang 

dibuat dari sebatang pohon kayu besar tidak bersayap (bercacik) yang disebut 

lepa-lepa, kemudian karena sering terbalik akibat hempasan ormbak, maka 

terpikir oleh mereka untuk melahirkan suatu kreatifitas memberi alat 

penyeimbang pada salah satu sisi perahu atau kedua sisi perahu. 

Proses pembuatan lepa-lepa sangat sederhana, sebatang kayu besar 

gelondongan dikeruk pada satu sisinya sehingga membentuk rongga atau ruangan, 

kemudian pada bagian lainnya dibentuk dengan kapak (beliung) untuk 

membentuk dinding luar dan lambung serta lunas lepa-lepa. Lepa-lepa kemudian 

berkembang menjadi perahu Sandeq kemudian diberi layar sehingga terciptalah 

perahu jenis, Olang Mesa, Pakur, dan terakhir jenis perahu Sandeq.
27

 

                                                           
26 M.Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut, (Yogyakarta: 2013) h. 3 

27  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 22  
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 Secara spesifik tidak ada literatur yang menjelaskan awal mula perahu 

Sandeq ada di Mandar, karena seperti para temuan arkeolog yang melihat lukisan-

lukisan perahu cadik yang ada di Goa Sulawesi Tenggara dan Papua itu berarti 

sudah ada pada zaman prasejarah orang-orang disulawesi telah mengenal perahu 

sebagai media transportasi.
28

 Seperti fakta temuan arkeolog ukiran perahu 

bercadik yang ada di candi Borobudur yang di perkirakan ada sekitar 1000 tahun 

yang lalu. 

 Perahu bercadik tidak hanya ada di Mandar karena dimanapun ada perahu 

yang memiliki penyeimbang kanan-kiri maka itu adalah cadik, dan hampir 

diseluruh Nusantara perahu tradisional menggunakan cadik sebagai penyeimbang 

agar keseimbangan perahu tetap terjaga dan tidak mudah terbalik. Namun secara 

spesifik perahu Sandeq hanya ada di Mandar. 

2. Peran Perahu Sandeq Dalam Menunjang Aktivitas Masyarakat Pesisir 

a.  Alat Transportasi 

Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Berdasarkan Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis 

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang 

                                                           
28  Ridwan Alimuddin, Budayawan Mandar, Wawancara, Pambusuang (Kediaman 

Narasumber), 16 Desember 2020. 
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Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alat trnsportasi digunakan oleh 

manusia untuk memperlancar aktivitas dalam kehidupannya.
29

 

Peranan transportasi sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan 

yang telah dicapai di segala bidang. Peran transportsi bukan hanya untuk 

melancarkan arus barang dan mobilitas manusia tetapi juga membantu tercapainya 

pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara baik melaui pembangun jangka 

panjang. Peran transportasi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk 

kegiatan manusia, dan cukup tersedia secara baik serta terjangkau oleh daya beli 

masyarakat di pesisir. 

Transportasi merupakan pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke 

tempat lainnya, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan yang dibutuhkan. 

Transportasi adalah sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu baik orang 

maupun benda dari suatu tempat ketempat lain. Alat bantu tersebut dapat berupa 

tenaga alam ataupun alat bantu lain dengan mempergunakan mesin ataupun tidak 

bermesin. Oleh karena itu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan membawa barang atau manusia. 

Alat transortasi perahu Sandeq tidak lepas dari aktivitas masyarakat pesisir 

di Mandar, transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena merupakan 

salah satu faktor yang dapat menunjang dan dapat menghemat waktu ataupun 

tenaga. Mandar sangat identik dengan transportasi perahu sebagai masyarakat 

yang berorientasi pada laut, hal ini dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu 

kebudayaan masyarakat yang mendiami kota tersebut. Alat transportasi tradisional 

                                                           
29 Lilyk Eka Suranny, Moda Transportasi Tradisional Jawa, 2016. h. 217.   
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yaitu perahu Sandeq, banyak informan yang menjelaskan bahwa dengan 

menggunakan transportasi perahu Sandeq sebagai alat transportasi tradisional 

terasa nyaman dan unik.
30

 

Peran media transportasi tradisional pada sisi ekonomi adalah media 

transportasi tradisional perahu Sandeq  ini masih digunakan oleh masyarakat 

pesisir di Mandar sebagai mata pencaharian sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam masyarakat, yang menggunakan sebagai transportasi dalam mengarungi 

lautan untuk kepentingan kehidupan. Moda transportasi tradisional tersebut 

merupakan milik sendiri ataupun bisa menumpang pada orang lain untuk pergi 

memancing ikan.
31

  

Di beberapa daerah moda transportasi tradisional masih dijadikan sebagai 

alternatif pilihan bagi sebagain masyarakat sehingga mereka memanfaatkan 

keadaan tersebut untuk mencari rejeki. Dengan adanya moda transportasi 

tradisional ini dapat dapat mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat, 

sehingga transportasi tradisional juga berperan sebagai penggerak perekonomian 

masyarakat. Hal ini terlihat pada perputaran/mobilisasi barang/manusia ini dapat 

terjadi karena adanya moda transportasi. 

Peran dari sisi budaya pada moda transportasi tradisional yaitu 

penggunaan moda transportasi tradisional oleh masyarakat modern merupakan 

salah satu bentuk pelestarian budaya bangsa yang adil. Beberapa moda 

                                                           
30   Ridwan Alimuddin, Budayawan Mandar, Wawancara, Pambusuang (Kediaman 

Narasumber), 16 Desember 2020. 

31 Paris, Tukang Perahu (pande lopi), wawancara, Pangaliali (kediaman narasumber), 17 

November 2023.  
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transportasi tradisional digunakan sebagai daya tarik wisata budaya di Indonesia. 

Seperti yang ada di Mandar banyak digunakan sebagai sarana pariwisata. Para 

wisatawan ternyata sangat menikmati perjalanan menggunakan moda transportasi 

tradisional yang dianggap unik dan bernilai budaya tinggi.  

Bagi para seniman, mereka memandang bahwa alat transportasi tradisional 

seperti perahu adalah seni yang bernilai harganya tanpa mengesampingkan fungsi 

utamanya. Misalnya perahu Sandeq yang ada di Mandar ini diberi graffiti dan 

lukisan akan Nampak memiliki nilai seni yang tinggi meskipun hanya berupa alat 

transportasi tradisional yang sederhana.
32

 

Fungsi utama yang lain dari perahu Sandeq adalah sebagai sarana 

angkutan, sebagai alat perhubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Betapa 

pentingnya peranan perahu Sandeq sebagai alat perhubungan, baru dapat 

dirasakan orang jika sudah pernah berdiam di salah satu pulau yang cukup jauh 

dari daratan. Di saat yang silam dikala sarana dan prasarana angkutan darat di 

daerah Mandar umumnya dan Kabupaten Majene khususnya belum selancar 

sekarang ini, kebutuhan akan sarana perahu termasuk Sandeq sangat terasa 

penting dan mutlak. Tidak memiliki perahu berarti tidak memiliki kaki. 

Namun sekarang dengan lancarnya perhubungan darat, maka peranan 

perahu termasuk Sandeq sebagai sarana perhubungan menjadi kurang, artinya 

walaupun masih banyak juga orang Mandar sekarang tetap menggunakan perahu 

Sandeq sebagai alat perhubungan.  

                                                           
32   Syahrir, Pelestarian Bendi Sebagai Transposi Masyarakat Muslim di Kecamatan 

Bangkala Kabupaten Jeneponto, (Makassar: 2020) h. 47  
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Musim-musim yang terdapat di Indonesia umumnya dimanfaatkan betul-

betul oleh nelayan dan pelaut di Mandar. Ketika angin bertiup ke arah Barat pada 

bulan bertiup ke arah Barat pada bulan Mei-September maka pelayaran akan 

menuju ke Kalimantan, pesisir Utara bagian Barat Sulawesi dan Sewaktu angin 

bertiup ke arah Timur pada bulan Oktober April, maka pelayaran menuju pesisir 

Barat Jazirah Sulawesi Selatan, terus ke Sulawesi Tenggara, ke Selatan ke Nusa 

Tenggara dan ke Maluku.
33

  

Dengan gambaran seperti di atas maka tampaklah daerah-daerah mana saja 

yang dapat dan biasa disinggahi oleh perahu Sandeq, sehingga hal tersebut 

menjadikan peranan perahu Sandeq sebagai alat transportasi adalah penting. 

Dengan biaya relatif murah dan aman, daerah-daerah dalam jalur tersebut dapat 

disinggahi, menyalurkan barang-barang keperluan penduduk. 

b. Kepariwisataan 

Salah satu sektor dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia yang 

sedang digalakkan pemerintah dan seluruh Rakyat Indonesia adalah pembangunan 

Sektor kepariwisataan. Kepariwisataan terbagi dalam kategori wisata alam, wisata 

budaya, dan wisata bahari.  

Wisata alam, adalah wisata yang mempunyai obyek berupa keindahan atau 

keunikan alam, atau keanehan alam, sedangkan wisata budaya adalah wisata yang 

mempunyai obyek semua kebudayaan materil dan non materil yang diciptakan 

oleh manusia pada suatu kelompok dan tempat tertentu dalam kurun waktu 

                                                           
33  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 67 
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tertentu dan menarik serta ingin dinikmati oleh manusia dari tempat dan kelompok 

serta kurun waktu tertentu.  

Wisatabahari dikategorikan tersendiri karena penulis melihat bahwa pada 

wisata bahari terdapat dua macam obyek yaitu obyek alamiyah dan obyek 

ilmiyah. Alamiyah karena laut dengan segala aspeknya dijadikan obyeknya, dan 

ilmiyah karena di dalam penikmatannya menggunakan hasil ciptaan manusia 

seperti Kapal, perahu, Alat menyelam, alat memancing ikan dan lain sebagainya. 

jadi wisata Bahari dapat dikatakan sebagai gabungan wisata alam dan wisata 

budaya.  

Di daerah Mandar, khususnya di Majene dan Polewali Mamasa setiap 

perayaan 17 Agustus, tidak pernah ketinggalan satu nomor lomba yaitu lomba 

perahu Sandeq (Sandeq race).  Kadang menempuh jarak Mamuju sampai ke 

Makassar melalui Parepare. Di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan 

Banggae pernah keluar sebagai Juara pertama empat kali berturut-turut dengan 

menampilkan sebuah perahu Sandeq yang bernama "I Loka Ressu" artinya pisang 

masak milik seorang Sando Lopi merangkap Tukang pembuat perahu Sandeq dan 

sebagai Ponggawa Lopi namanya Anja (70 tahun) yang dalam penulisan ini 

banyak memberi informasi kepada penulis.
34

  

Pemecahan rekor tersebut terjadi dalam dekade enam puluhan. Kemolekan 

dan kemulusan bentuk tubuh Sandeq, telah mengundang minat para pelaut dari 

mancanegara. Mereka memesan khusus perahu Sandeq untuk dliboyong dan 

                                                           
34  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 72 
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dipakai di negerinya sebagai perahu layar lomba, dan dipakai untuk rekreasi 

bersama keluarga.  

Permintaan pembuatan perahu Sandeq oleh orang-orang asing tersebut ada 

yang lewat Bantilang di Majene, Polewali, dan ada juga melalui Bantilang di 

Tanah Beru Kabupaten Bulukumba, begitu pula melalui daerah-daerah lain yang 

memproduksi perahu tradisional.  

Di bulan Agustus 1995, sebuah perahu layar tradisional jenis Pakur, 

berukuran panjang 21,5 meter, lebar 3 meter dan tinggi 1,8 meter.  Seluruh badan-

badan di cat hitam pekat, dengan menggunakan kayu lapi' Tanduk tanpa memakai 

paku, telah berlayar menuju pelabuhan Benoa, Bali untuk menelusuri rute Arung 

Samudera "Indonesia Emas" (7-14 Agustus 1995).
35

 

Sandeq tersebut telah dimodifikasi baik bentuk maupun ukurannya, 

dipesan oleh seorang Jepang mantan Kapten Kapal bernama Rio Yamamoto 

Yoshiyuki seorang pemerhati masalah kebaharian dari Kaisar Damar Sagara, 

Jepang.  Kepiawalan pelaut Mandar bakal teruji kembali. Perahu khas Mandar 

Sandeq telah bergabung dengan ratusan perahu dari mancanegara dalam Arung 

Samudera, berawak enam pelaut Mandar ditambah dua orang Jepang, Yamamoto 

sendiri dan seorang aktor film, Nakayama Shunji.  

Perahu tersebut selanjutnya akan berlayar menuju Belanda untuk 

dimuseumkan. Perahu yang diberi nama Dadali 03, Selasa 1 Agustus 1995, 

mampir di Ujung Pandang setelah diluncurkan secara adat, Minggu 30 Jull 1995 

di Desa Tandung, perbatasan Kabupaten Majene dengan Kabupaten Polewali (1 

                                                           
35  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Mandar. h. 73 
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kilometer dari Kota Majene). Enam orang pelaut Mandar yang melayarkan perahu 

Pakur Dadali 03 ke negeri "Kincir Angin" Belanda antara lain: Udin (Nakhoda), 

Salim, Ambas dan Ahmad Yani.  

Pembuatan perahu ini disponsori oleh Rio Yamamoto bekerja sama PT 

Persada Marine Product, sebuah perusahaan ekspor impor yang berpusat di Ujung 

Pandang. Perahu ini dirakit oleh delapan tukang perahu Mandar sejak Januari 

hingga akhir Juli 1995. Pembuatannya menghabiskan dana sekitar lima puluh juta 

rupiah. 

Hal ini merupakan kesempatan menunjukkan kepada dunia international 

bahwa kehandalan orang Mandar, Bugis dan Makassar mengarungi samudera luas 

dari dahulu tidak diragukan lagi. Dengan mesin berkekuatan tiga puluh tenaga 

kuda ditambah Satelit Navigasi, Dadali 03 memang dipersiapkan untuk misi 

pelayaran ke negeri Belanda. Nopember 1995 telah bertolak ke negeri Belanda 

melalui Batam, Singapura dan Madagaskar dengan kecepatan 7 8 knot perjam.  

Rencana, perahu ini akan dimuseumkan di Belanda, sedangkan bagi 

Yamamoto, pelayaran ini merupakan ketiga kalinya dia melakukan misi pelayaran 

ke luar negeri dengan kapal atau perahu tradisional Indonesia.  Sebelumnya pada 

tahun 1987, Yamamoto berhasil memenuhi misinya dengan Dadali 01 menuju 

selat Tanjung Pengharapan (Afrika). Sayangnya dia gagal mengulangi suksesnya 

pada tahun berikutnya, sebab pada 1988, Dadali 02 yang ditumpanginya dari 

Madúra menuju Fukoku (Jepang) dikandaskan oleh Taifun diperairan Okinawa. 

Untung enam awak perahu dari Probolinggo (Jatim) bersama Yamamoto Selamat, 

meski perahunya hancur.  
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Masih dengan perahu tradisional, Yamamoto mengulangi misinya ke 

negara Sakura pada tahun 1992. Dengan pinisi Damar Segara, dia berangkat dari 

Bira menuju Tokyo. Damar Segara tiba selamat di tujuan dan saat itu 

dimuseumkan di Osaka. Nama Damar Segara kemudian melekat pada nama 

lembaga dimana Yamamoto menekuni profesinya sebagai pemerhati dan peneliti 

kebaharian Indonesia. Sama halnya pelayaran terdahulu, dalam pelayarannya 

bersama Dadali 03 kali ini, Yamamoto akan membuat film dokumenter yang 

berceritera banyak tentang kepiawaian dan kehandalan pelaut Mandar.
36

 

Secara pariwisata tanpa campur tangan pemerintah perahu Sandeq sebagai 

pariwisata budaya (minat khusus) karna ibaratnya Sandeq adalah perahu langka, 

ibaratnya ketika ingin melihat Komodo maka kita perlu kepulau komodo, 

demikian dengan perhu Sandeq jika ingin melihat perahu Sandeq (Sandeq) maka 

tentu alternatifnya di Mandar. Di sisi lain aspek pariwisata (event) Sandeq Race 

hanya di laksanakan di Mandar.
37

 

c. Moda Penangkapan Ikan 

Kegiatan menangkap ikan yang tentunya dilakukan oleh Posasi' (nelayan) 

yang kebanyakan menggunakan perahu Sandeq maupun perahu lainnya sebagai 

milik orang Mandar, sebagai nelayan yang berada diperairan pantai yang 

memaniang dari Paku sampai Suremana yang juga lazim diseput kawasan Pitu 

Ba'bana Binanga (tujuh Kerajaan yang bermukim diseputaran pesisir pantai) yang 

                                                           
36   Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 73 

37  Ridwan Alimuddin, Budayawan Mandar, Wawancara, Pambusuang (Kediaman 

Narasumber), 16 Desember 2020. 
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juga populer dengan julukan Jazirah Tipalayo, dengan sumber daya ikan yang 

melimpah, maka nelayan Mandar mempunyai beberapa aktivitas penangkapan 

ikan yang penamaannya berdasarkan pada beberapa hal seperti: dengan jenis 

perahu yang digunakan, alat tangkap yang dipakai, waktu kegiatan penangkapan 

ikan dilakukan dan lain-lain sebagainya. 

Istilah tersebut tidak secara baku dilakukan dan diterapkan, sebab bisa saja 

satu Kegiatan penangkapan ikan yang berbeda dilakukan merggunakan jenis 

perahu yang sama, lokasi penangkapan yang sama, target penangkapan yang sama 

serta berbagai hal lainnya akan tetapi walaupun demikian tetap saja ada perbedaan 

dari penangkapan yang dilakukan dan berikut ini dijelaskan beberapa kegiatan 

penangkapan ikan yang dilakukan oleh mayoritas nelayan Mandar yang bermikim 

di pesisir teluk Mandar pada khususnya dan umumnya di seputaran perairan selat 

Makassar yang tidak terlepas dari peran penangkapan ikan yang disebut Roppo 

olehnya itu maka perlu dijelaskan tentang fungsi dan peran roppo itu sendiri 

sebelum kita membicarakan cara penangkapannya. 

Roppo yang menurut penelitian telah digunakan oleh 23 negara khususnya 

dikawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Roppo merupakan alat bantů 

penangkapan ikan yang pertama kali dikembangkan oleh nelayan suku Mandar 

yang diperkirakan mulai dari abad ke-10. Adapun Roppo di kalangan nelayan 

orang Mandar terdiri dari beberapa kategori berdasarkan penempatan lokasi 

Roppo itu sendiri yaitu: 

a) Roppo kadzeppe' (Roppo yang dipasang dengan jarak dekat) yang lokas 

keberadaannya terletak pada kejauhan sampa 20 mil dari garis pantai.   
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b) Roppo tangnga (Roppo yang dipasang dengan jarak pertengahan) yang 

lokasi keberadaannya terletak pada kejauhan 40 sampai 100 mil dari 

garis pantai. 

c) Roppo karao (Roppo yang dipasang denganjarak Jauh) yang lokasi 

keberadaannya terletak pada kejauhan 100 sampai 200 mil dari garis 

pantai. 

Roppo hanya terdiri dari dua jenis ukuran yaitu: roppo keccu, roppo 

kaiyyang. Pertama, Roppo Keccu (Roppo kecil) yang hanya menggunakan 25 

(dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) batang Marepe" salah satu jenis 

bambu yang besar) yang biasanya dipotong menjadi 2, dan meng gunakan paepe 

(pengikat antara) yaitu papan dari kayu lantoro. Kedua, Roppo Kaiyyang (Roppo 

besar) yang menggunaan Marepe' 60-120 batang utuh untuk pembuatan bulu-bulo 

yang mempunyai susunan tiga lapis, dan menggunakan paepe (pengikat antara) 

yaitu papan biasa alfaupapan batang kelapa.
38

 

1. Mameang (Memancing) 

Istilah Mameang yang artinya adalah memancing yaitu kegiatan 

penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut Peang 

(pancing/kail) dan Mameang adalah alat utama bagi para nelayan di samping alat 

tangkap lainnya, Mameang dapat dilakukan di pinggiran sungai atau di tepian 

pantai dan juga dipakai di tengah laut oleh para potangnga, Pangoli dan 

Malladzu. 

                                                           
38 H. Ahmad Asdy, Buku: Lopi dan Lipa‟ Sa‟be Mandar, (Makassar: 2015) h, 49 
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Cara penangkapan dengan pancing adalah teknik Penangkapan ikan 

dengan sederhana, di mana ikan yang tertangkap karena anggota badannya terkait 

atau tersangkut di kail. Faktor kelemahan yang terdapat pada penangkapan dengan 

pancing adalah ikan masih tetap satu per satu tertangkap, artinya adalah bahwa 

tiap pada satu mata pancing hanya untuk satu ikan. Salah satu bentuk 

pemecahannya adalah pada tiap tali pancing biasa dipasang banyak mata pancing, 

dengan tetap berdasar pada jenis ikan targetnya. 

Penangkapan dengan pancing membutuhkan kecakapan dari penggunanya, 

sebab walaupun keadaan ikan yang dipancing selera makannya besar kepadatan 

gerombolan ikan cukup besar, tapi bila di iringi kecakapan yang kurang baik, 

maka hasilnya tidak akan maksimal. 

Penanaman jenis alat tangkap pancing di kalangan nelayan Mandar 

biasanya didasarkan pada jenis ikan yang akan menjadi sasaran tangkapannya dan 

aktivitas yang dilakukannya pada saat memancing, Seperti pammangiwang, 

dikatakan demikian karena ikan targetnya adalah mangiwang/ikan hiu) pambosei, 

dikatakan demikian karena nelayah dituntut untuk terus mambose (mendayung) 

sewaktu memancing. 

Beberapa istilah yang dikenal dikalangan nelaya Mandar yang menangkap 

ikan dengan menggunakan pancing ikan beserta ikan targetnya adálah: 

1) Pammangiwang yaitu memancing dengan sasaran tangkapan ikan yang 

terdiri dari Hiu, dan Marlin. 

2) Pakkae bulalia yaitu memancing dengan sasaran tangkapan ikan yang 

terdiri dari: Layang. 
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3) Parrabassi yaitu memancing dengan sasaran tangkapan ikan yang terdiri 

dari: Teri dan Jenis ikan kecil lainnya. 

4) Pallaruang yaitu memancing dengan sasaran tangkapan ikan yahg terdiri 

dari: Ikan Tongkol. 

5) Pangolor yaitu memancing dengan sasaran tangkapan ikan yang terdiri 

dari:  Tuna dan Marlin. 

6) Parrengge yaitu memancing dengan sasaran tangkapan ikan yang terdiri 

dari: Layang dan Cakalang. 

7) Palladhu ditannang yaitu memancing dengan sasaran tangkapan ikan yang 

terdiri Ikan Tongkol. 

8) Pambosei yaitu memancing dengan meng gunakan Bose dan sasaran 

tangkapan ikan yang terdiri dari: Ikan Batu/Karang.. 

9) Palladhu berrewerre yaitu memancing dengan sasaran tangkapan ikan 

yang terdiri dari: berrewerre dan Tappilalang. 

10) Palladhu turingan yaitu memancing dengan sasaran tangkapan ikan yang 

terdiri dari cakalang dan sejenisnya.
39

 

2. Marroppo 

Maroppo adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di Roppo 

penangkapan (rumpon). Penangkapan ikan di roppo ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa alat tangkap yang terdiri dari: pertama, Pa'gae karena 

menggunakan alat tangkap yang disebut Gae. Kedua, Pameang karena 

                                                           
39 H. Ahmad Asdy, Lopi dan Lipa‟ Sa‟be Mandar, (Makassar: 2015) h, 52 
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menggunakan alat tangkap yang disebut pancing (Peang). Ketiga, Panjala karena 

menggunakan alat tangkap yang disebut Jala. 

Kegiatan ini dilakukan di Roppo sebagai pekerjaan sampingan selama 

mereka menambatkan perahunya di Roppo dan yang menjadi tujuan penangkapan 

ikan ini adalah ikan pelagis besar dan kecil.
40

 

3. Motangnga dan Mattallo‟ 

Kegiatan Motangnga yang juga disebut Mattallo‟ hanya dapat dilakukan 

pada musim angin timur, yaitu pada saat ikan terbang dalam musim bertelur dan 

kegiatan ini disebut Motangnga karena tujuannya adalah menangkap ikan terbang 

(Tui-tuing) dan sekarang disebut Mattallo karena tujuan utama sekarang adalah 

mencari telur ikan terbang dimana ikan terbangnya sendiri sudah menjadi 

pekerjaan sampingan dan adapun yang melakukan kegiatan ini disebut juga 

Potangnga yang hanya melakukan kegiatan penangkapan ikan terbang dan 

Pattallo‟ adalah orang yang melakukan kegiatan mencari telur ikan terbang, 

sedangkan alat tangkap yang digunakan untuk mengumpulkan telur ikan adalah 

Epe-epe dapat juga memakai alat tangkap ikan terbang yang disebut Buaro. 

Alat tangkap yang disebut epe-epe yang hanya berfungsl untuk menangkap 

ikan terbang yang bahannya hanya terdiri dari lembaran-lembaran daun kelapa 

kering yang dipasang dibilah-bilah bambu atau rotan yang berbentuk panjang dan 

segi tiga berukuran satu meter. 

Alat tangkap telur dan ikan terbang yang disebut buaro adalah perangkap 

yang terbuat dari bambu berpentuk tabung yang mulutnya diberi lembaran-

                                                           
40 H. Ahmad Asdy, Lopi dan Lipa‟ Sa‟be Mandar, ( Makassar: 2015) h, 60 
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lembaran daun kelapa kering atau dapat juga menggunakan daun jagung yang 

kering berbentuk bulat Dan panjang yang terbuat dari potongan-potongan atau 

irisan Bambu bambu, diiris kecil-kecil lalu diikat secara rapi hingga berbentuk 

tabung yang mirip gendang pada kedua ujung buaro dibuatkan pintu kecil sebagai 

jalan masuk ikan terbang, yang dipinggir dipasang irisan bambu kecil yang 

disebut Paaro yang dapat membuat ikan terbang masuk dengan mudah tetapi tidak 

dapat keluar lagi. Di bagian sisi tengah buaro terdapat pintu kecil berbentuk segi 

empat sebakai tempat mengeluarkan ikan terbang dari dalam buaro.
41

 

4. Mangoli 

Pangoli adalah kegiatan para nelayan untuk menangkap ikan yang 

menggunakan perahu kecil (Sandeq kecil) yang berangkat melaut pada subuh hari 

dan kemudian kembali pada siang, atau sore hari. 

Distilahkan mangoli karena teknik penangkapan mereka adalah 

menggunakan pancing ulur mengelilingi Roppo atau perairan karang, karena 

sifatnya mengelilingi maka mereka harus menggunakan perahu yang sangat laju 

dan lincah agar dapat memburu ikan serta dapat membalik haluan dengan cepat 

dan ini hanya dapat dilakukan oleh perahu Sandeq yang berukuran kecil, adapun 

yan melakukan kegiatan ini disebut Pangoli.
42

 

5. Mallarung atau Malladzu 

Istilah Mallarung atau Malladzu adalah diperuntukkan bagi nelayan yang 

menggunak alat tangkapp pancing ulur, diistilahkan demikt karena para nelayan 

                                                           
41 H. Ahmad Asdy, Buku: Lopi dan Lipa‟ Sa‟be Mandar, ( Makassar:2015) h, 61 

42 H. Ahmad Asdy, Buku: Lopi dan Lipa‟ Sa‟be Mandar, ( Makassar: 2015) h, 62 
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yang disebut Mallarung atau Malladzu di mana mereka harus menenggelamka 

atau menurunkan pancing mereka kedalam laut. 

Sasaran penangkapan ikan ini adalah jenis ikan karang atau disebut Bau 

Ka'mea (lkan merah) atau Bau Batu, mereka melakukan penangkapan ikan 

berminggu-minggu lamanya, lalu hasil yang lebih dahulu diperolehnya diawetkan 

dengan garam yang hasilnya disebut dengan Bombangan, namun saat sekarang ini 

tidak ada lagi mereka awetkan karena adanya pengawetan es, mereka membawa 

pulang hasil tangkapan dalam keadaan masih segar.
43

 

C. Perkembangan dan Konstruksi Perahu Sandeq di Mandar 

1. Perkembangan Bentuk Perahu Sandeq 

a. Fase Pertama Perahu Sandeq: Olang Mesa 

Perkawinan antara orang laut dengan orang darat, dalam sumber lokal 

Mandar, terjadi sekitaran zaman bahari. Dua tokoh utamanya adalah, Turijene dan 

kan sebuah perahu. 

I Mandara, mereka adalah perempuan. Pada alkisah, Turijene dibawa oleh 

air bah kedaratan dengan menggunaBersamaan dengan saat itu I Pongkapadang 

dan pengawalnya berburu di hutan. Mereka kemudian menemukan Turijene. 

Dengan saat itu I Pongkapadang berniat menikahi Turijene, namun karena dia 

telah beristri niatnyapun di urungkan. Setelah itu I Pongkapadang kembali kepada 

isterinya, beberapa lama kemudian isterinya meninggal. 

I Pongkapadang akhirnya kembali ke Landa Banua untuk menemui 

Turijene dan menikahinya. Dari pernikahan itulah lahir raja-raja Mandar. Seperti 

                                                           
43 H. Ahmad Asdy, Lopi dan Lipa‟ Sa‟be Mandar, ( Makassar: 2015) h, 63 
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dalam ingatan kolektif para penduduk, I Pongkapadang sebagai cikal bakal 

peradaban di Mandar dan dianggap sebagai “bapak” Mandar.
44

 

I Mandara  adalah anak raja langit, ketika hendak diadakannya perhelatan 

di langit, dia memaksa ingin menggunakan sarung yang berbahan dasar emas 

yang ditenun oleh pembantunya, tetapi dilarang oleh sang ibu. Karena 

keinginannya tidak terpenuhi ia kemudian berlarian kesana kemari sampai 

akhirnya terjatuh ke laut. 

Ketika terjatuh di laut tanpa sengaja ia ditelan oleh ikan merah 

(bombanga). Tempat lain anak dari raja sari jawa (saudara raja langit), bernama 

Tomandappa‟e Rilapattalang, jatuh ke bumi, tepatnya di muara sungai lariang. Ia 

kemudian ditemukan oleh raja Warasa, ketika menjala ikan alhasil ia dibawa ke 

rumah.  

Raja itu memiliki tiga puteri yang kelak semuanya dinikahi oleh 

Rilapattalang. Disaat meraka hamil, mereka ngidam ikan merah, akhirnya 

Rilapattalang pergi memancing dan mendapat seekor ikan merah yang besar. 

Karena tidak bisa dinaikkan keatas perahu akibat ukurannya yang besar maka 

Rilapattalang kemudian memiliki ide untuk mengikat dan ditonda sampai 

kepinggir pantai. 

Dengan bantuan para penduduk ikan itu di bopong kerumahnya dan ketika 

perutnya di belah, tampa sesosok perempuan yang sangat cantik, I Mandara, yang 

sudah tiga tahun dalam perut ikan tersebut, sehingga ia dikenal dengan Tonisesse 

                                                           
44 Abd. Rahman Hamid. Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. (Yogyakarta: 2020) h. 
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di Tingalor atau orang yang di belah dari perut ikan. Rilapattalang kemudian 

menikah dengan I Mandara dan lahirlah raja-raja Mandar.
45

 

Kisah tersebut memiliki dua makna. Pertama, adalah perahu yang di 

gunakan oleh Turijene dan Rilapattalang berukuran kecil. Dalam ingatan kolektif 

orang Mandar, perahu yang paling tua adalah olang mesa, berukuran kecil yang 

berbahan dasar kayu gelondongan yang di keruk. Perahu ini kemudian menjadi 

cikal bakal perahu Mandar, Pakur dan  Sandeq. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Miniatur Olang Mesa 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 

 

Kedua, orang-orang Mandar lahir dari rahim orang laut sehingga kelak 

mempengaruhi pembentukan konfederasi politik Mandar di pesisir, yang 

dilaksanakan di tammajarra yang dikenal dengan assitalliang tammajarra yang 

terdiri atas tujuh kerajan dalam satu naungan Pitu ba‟bana binanga 

beranggotakan Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tapalang, Mamuju dan 

Binuang. 

                                                           
45 Abd. Rahman Hamid, Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. (Yogyakarta: 2020) h. 
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b. Fase Kedua Perahu Sandeq: Pakur 

Kebutuhan terhadap suatu barang yang tidak tersedia pada suatu daerah 

menyebabkan orang-orang pada daerah tersebut harus mencari ditempat lain. 

Dalam kaitan tersebut dibutuhkan alat angkut yang berkapasitas lebih dengan 

daya jelajah yang jauh dan cepat. Hal itu yang mendorong kreatifitas terhadap 

model perahu yang dibuat lebih besar. Sehingga proses tersebut melahirkan  

Pakur. 

Pengembangan  Pakur, tidak hanya pada kapasitas dan daya jangkau, 

tetapi juga bentuk haluan (paccong uluang) dan buritan (paccong bui‟). Pada 

perhu olang mesa, kedua paccong dibentuk tegak lurus. Desain ini yang menjadi 

permasalahan sehingga olang mesa tidak mampu bergerak lincah di perairan 

lepas, kecuali di sungai dan lepas pantai. 

Paccong Pakur dibuat melengkung, bagian depan lebih tinggi dari pada 

bagian belakang. Dari aspek fungsi, olang mesa lebih banyak digunakan 

menangkap ikan, sedangkan Pakur, selain dalam hal penangkapan ikan, juga 

digunakan sebagai pelayaran niaga. 

Pakur dikenal akhir abad ke-17, dengan kapasitasnya sekitar empat ton 

dengan sebilan awak. Abad ke-18, Pakur kemudian mendominasi pelayaran 

Mandar ke selatan bahkan di Nusa Tenggara, sampai ke Semarang. Setalah tahun 

1780, rute pelayaran ke Batavia didominasi oleh perahu padewakkang. Sedang di 
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abad ke-20 kapasitas Pakur berkurang sekitar lebih satu  last atau 30-40 pikul 

dengan tiga sampai empat orang awak.
46

 

Adrian Horridge pernah membuat deskripsi mengenai Pakur di Banoa Bali 

tahun 1970-an. Panjang lambung enam belas meter dan kedalaman dua meter. Ia 

dibangun dari sebatang kayu gelondongan besar.bagian sisi dinaikkan 

menggunkan dua papan, yang ditaha oleh paku-paku internal dan tiang inversal 

rusuknya. Bagian atas geladak ditutup rapat dengan sebuah lubang palka persegi 

sehingga dapat dilalui oleh awak perahu ketika keluar masuk lambung perahu. 

Ruang bagian dalam cukup luas dengan dan dijadikan tempat muatan dan 

tidur (berteduh) ketika hujan. Kapasitas Pakur paling besar lima ton, biasa 

digunakan untuk pelayaran niaga. Pakur berkapasitas kecil, antara satu sampai 

dua ton, digunakan menangkap ikan. Jumlah awak setiap Pakur sekitar empat 

sampai enam orang. Pakur berakhir di produksi di tahun 1990-an.
47

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Perahu Pakur Sumber: 

https://www.slideshare.net/ridwanMandar/evolusi-perahu-Sandeq-di-Mandar 

                                                           
46 Abd. Rahman Hamid. Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. (Yogyakarta: 2020) h. 
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47 Abd. Rahman Hamid. Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. (Yogyakarta: 2020) h. 
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 Selain bentuk paccong, ciri khas Pakur Nampak pada bentuk layarnya 

yang di wariskan dari perahu olang mesa. Berbentuk persegi panjang (sobal 

tanja), berbahan dasar dari daun nipa yang dianyam sehingga menjadi satu helai 

panjang dengan lebar sekitar delapan sentimeter, yang disebut karoro. 

 Satu layar terdiri dari delapan helai, jarak atau celah antara helai terlihat 

jelas ketika layar dikembangkan. Diperlukan dua bambu untuk menahan layar atas 

(baugang) dan bawah (peloang). Baugang diikat pada ujung tiang layar utama 

(pallayarang) dengan tingginya enam sampai tujuh meter.  

 Peloang diapit pada bagian bawah tiang pallayarang, sedikit di atas kabin 

perahu. Tali layar diikat pada peloang belakang, dekat tempat kemudi 

(sanggilang). Bahan kemudi dari kayu yang panjangnya dua sampai tiga meter 

dengan lebar dengan lebar 20-40 sentimeter, dipasang pada samping kanan 

buritan.
48

 

Layar persegi panjang hanya digunakan ketika ingin berlayar searah angin 

tekinik (turu). Bila arah angin tiba-tiba berubah, awak perahu harus menurunan 

layar. Demikian pula ketika angin bertiup kencang, meskipun searah haluan, layar 

besar (sobal kayyang) harus diturunkan diganti dengan layar kecil (sobal keccu). 

Demikian pula ketika hembusan angin sudah kembali normal maka diganti lagi 

dengan layar besar. Itulah kemudian mengapa setiap perahu harus membawa dua 

layar sebagai antisipasi dalam keadaan darurat. Secara fungsional demikian layar 

besar untuk perjalanan jarak jauh, layar kecil untuk jarak dekat/sebagai layar 

cadangan. 

                                                           
48  Abd. Rahman Hamid. Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. (Yogyakarta: 2020) h. 
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Dengan kondisi ini dibutuhkan setidaknya dua sampai tiga orang untuk 

menjaga layar perahu. Satu orang mengemudikan perahu, satu orang menjaga 

haluan dan mengondisikan perahu untuk berlabuh. Layar persegi panjang di 

gunakan sampai tahun 1950-an. Pada perahu olang mesa dan Pakur. Model layar 

inilah yang membedakan kedua perahu tersebut dengan perahu Sandeq. 

c. Fase Perahu Sandeq 

Peneliti maritim dan putra Mandar, Muhammad Ridwan Alimuddin, 

menulis bahwa Sandeq merupakan bentuk evolusi terakhir perahu Sandeq di 

Mandar. Disebut “Sandeq” karena bentuk haluan tajam dan layar runcing 

maSandeq. Salah satu cirri khas Sandeq yaitu bentuk layarnya,yang membedakan 

dengan olang mesa dan Pakur, berbentuk segi tiga (nade) yang dikenal dengan 

layar Sandeq. 

Bentuk lambung Sandeq berbeda dengan Pakur. Pakur, bentuk lambung 

haluan dan buritan sama, sedangkan lambung Sandeq lebih tipis dari buritan. 

Model lambung mempengaruhi kapasitas dan kecepatan perahu. Pakur lebih besar 

ketimbang Sandeq, Sandeq lebih cepat dan licah di bandingkan dengan Pakur. 

Sandeq terkenal sebagai parahu tercepat di kawasan ini. Dengan kondisi angin 

yang mendukug, kecepatannya mampu mencapai 15-20 knot atau sekitar 30-40 

km/jam.  

Menurut Horst H. Liebner, peneliti maritime asal jerman, bahwa  Sandeq 

dikenal sekitar tahun 1930-an, dilihat berdasarkan bentuk layar segi tiga, seperti 
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yang digunakan perahu layar di Nusantara. Perubahan bentuknya seperti sekarang, 

dan baru dikenal awal tahun 1950-an.
49

 

Perubahan bentuk lambung Sandeq tidak bergerak lurus. Sebuah Sandeq di 

Dusun Tallo Tinambung yang dibuat tahun 1980 masih bertahan dengan model 

aslinya sampai sekarang, dengan kapasitas dua ton. Perahu ini dirawat oleh Ki‟dal 

sejak “dilahirkan” dan sampai sekarang, belum ada perubahan bentuk. Ia 

menggunakan layar dan mesin temple. Selain menangkap ikan perahu ini 

digunakan untuk mengangkut barang di sepanjang pantai barat Sulawesi. 

Perubahan bentuk lambung disebabkan; pertama, kebutuhan alat 

transportasi yang bergerak cepat, ditandai penggunaan layar nade dan mesi. 

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Terakhir, menurut pelaut di 

balombong, dibutuhkan empat sampai lima orang untuk membawa Sandeq 

menggunkan layar.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sandeq Terakhir 

                                                           
49 Abd. Rahman Hamid. Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. (Yogyakarta: 2020) h. 
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Sumber:  

https://www.slideshare.net/ridwanMandar/evolusi-perahu-Sandeq-diMandar 

 

Setelah menggunakan mesin, dapat dibawa satu sampai dua orang. Tetapi, 

perubahan lambung terakhir tidak memungkingkan awak masuk ke dalam geladak 

haluan, kecuali geladak buritan, seperti lambung Sandeq dan Pakur. Perubahan itu 

berpengaruh terhadap ukuran palatto. Perahu layar menggunakan palatto lebih 

besar untuk mengimbangi beban gerak layar. Sebaliknya, beban gerak mesin tidak 

membutuhkan palatto besar. 

Evolusi perahu Sandeq di Mandar tidak bergerak lurus. Artinya, perahu 

model lama tidak hilang ketika muncul model baru karena sifatnya fungsional. 

Perahu olang mesa dianggap paling tua, masih digunakan sampai tahun 1970-an, 

ketika Pakur sangat ramai digunakan. 

Demikian pula Pakur, masih digunakan sampai tahun 1990-an, ketika 

Sandeq sudah lebih dominan digunakan oleh pelaut. Hal itu menunjukan bahwa 

upaya kreatif menghasilkan perahu baru tidak menghilangkan jejak lama. Dalam 

proses ini terbuka kesempatan memilih model yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

d. Fase Sandeq Modern 

 Fase Sandeq modern di tandai dengan maraknya penggunaan mesin 

katinting pada sandeq yang berukuran kecil. Peneliti kemudian beranggapan 

bahwa perubahan ini hadir sebagai fase baru kreatifitas masyarakat mandar dalam 

aspek mosasiq (melaut). 

https://www.slideshare.net/ridwanmandar/evolusi-perahu-bercadik-dimandar


86 

   

 

  

 Struktur Sandeq Modern lebih spesifik dengan adanya mesin sebagai 

aspek utama dalam menggerakan perahu tersebut, karna angin tdk selalu 

berhembus maka ketika hanya menggunakan layar saja maka tentu akan 

dilanjutkan dengan mendayung sedangkan hadirnya mesin lebih memudahkan 

nelayan untuk bergerak lebih cepat dari satu spot pancing ke spot yang lainnya.  

 Perkembangan Sandeq dengan tenaga mesin di Mandar dimulai sekitar 

tahun 1970-an dan awal 2000-an. Hal ini ditandai dengan sudah banyak perahu-

perahu yang berukuran besar telah memakai mesin dengan bahan bakar solar yang 

dipakai para pelaut mandar untuk mencari teripang.
51

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Sandeq Modern 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

2. Proses Pembuatan Perahu Sandeq 

Secara umum proses pembuatan perahu Sandeq yang ada di Mandar sama 

dengan proses pembuatan perahu jenis lainnya, hanya beberapa bagian saja yang 

berbeda, karena struktur dan bentuk perahu Sandeq di Mandar sifatnya lain dan 

unik. Teknik pembuatan perahu Sandeq merupakan tahap peralihan dari teknik 

                                                           
51 Fahruddin, Nelayan. Kediaman Beliau. 10 November 2023 
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tradisional kepada teknik yang agak maju karena teknik tradisional seperti halnya 

dalam proses pembuatan, lepa-lepa yaitu sebatang kayu gelondongan di bentuk 

menjadi sampan atau lepa-lepa, sedangkan teknik yang lebih maju adalah teknik 

pembuatan perahu menggunakan lunas, satting, papan bersusun dan rangka. 

Disebut lain dan unik karena pada struktur tubuh perahu Sandeq pada 

tubuh Sandeq didapati dua gabungan teknik tersebut. Untuk membentuk belang 

dipakai alat biung/pacul/uwase,pahat, parrondong dan biung-biung (pacul kecil) 

dan pada bagian luar dipakaikan juga uwase (kapak panjang) dan bacci (kapak 

kecil): lebar belang 30-50 cm bagian tengah.
52

 

a. Pembuatan Belang (Berfungsi sebagai Lunas) 

Perahu Sandeq tidak memakai lunas balok sebagaimana halnya perahu-

perahu lainnya, tetapi yang berfungsi sebagai lunas Sandeq adalah belang, yaitu 

sebatang kayu besar gelondongan yang panjangnya disesuaikan dengan rencana 

ukuran panjang perahu Sandeq yang akan dibuat.  

Proses pembuatan belang sama halnya dengan proses pembuatan olang 

Mesa. Separuh sisanya dikeruk sampai memperoleh rongga atau ruangan yang 

cukup dan separuh pada bagian bawah dibentuk dan dihaluskan sehingga 

membentuk lambung dinding dan lunas, kedua ujungnya semakin ke ujung 

semakin runcing pada bagian akhir belang itu menyerupai dengan lepa-lepa 

dengan ketebalan dinding paling atas antara 2½-3 cm semakin kebawah semakin 

tebal: tinggi ruang belang sekitar 40 sampai 100 cm. 

Saat ini pembuatan belang untuk perahu sudah mulai modern yang 

dulunya menggunakan kayu gelondongan yang dikeruk sekarang dua bilah papan 

                                                           
52  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 26 
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yang di sambungkan sehingga menjadi dasar suatu perahu sandeq (belang). 

Belang yang terbuat dua bilah papan lebih efisien dan murah serta dalam 

kepentngin sandeq race lebih cepat karena struktur dasarnya yang ringan. 

Hal ini semakin memperjelas karakteristik orang-orang Mandar yang 

piawai  melihat setiap perkembangan zaman dengan kreatifitas orang Mandar 

sehingga melahirkan suatu maha karya yang sangat luar biasa serta menjadikan 

karya itu sebagai suatu identitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pembuatan Belang 

Sumber : 

https://karewatamagz.wordpress.com/2014/11/12/perahu-Sandeq-dibuat-dari-

kayu-yang-dibelai/ 

 

b. Pemasangan Palea/Sangawing 

Palea adalah yaitu kayu berbentuk huruf (V) ini, berfungsi membentuk 

sudut ujung perahu Sandeq. Diupayakan bentuk huruf (V) dari palea itu adalah 

bentuk dari pohonnya. Jadi bukan dibuat oleh tukang atau kau pande Lopi. Hal ini 

disebabkan karena palea tersebut berfungsi sebagai acuan, sebagai patokan dalam 

membentuk sudut dan haluan serta buritan kapal. sebagaimana kita ketahui bahwa 

bentuk khas perahu Sandeq terdapat pada bentuk ujungnya yang mencuat ke atas 

https://karewatamagz.wordpress.com/2014/11/12/perahu-sandeq-dibuat-dari-kayu-yang-dibelai/
https://karewatamagz.wordpress.com/2014/11/12/perahu-sandeq-dibuat-dari-kayu-yang-dibelai/
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yang disebut paccong, berbentuk limas segitiga paccong yang makin keujung atas 

semakin kecil.
53

 

Hanya saja paccong haluan lebih tinggi dari paccong buritan selisihnya 

berkisar 10-20 cm. Panjang palea berkisar 1 m atau lebih dipasang diatas di kedua 

ujung belang dengan teknik pasok kallik atau pen. Di antara belang dan palea di 

tempelkan baruk gallang untuk menyumbat celah-celah sambungan tersebut, agar 

air tidak merembes masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Palea 

Sumber: Buku M. Ridwan Alimuddin, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara 

 

Alat yang merapatkan adalah palu yang dinamai lakung, waliyah 

dihaluskan dengan memakai biung dan Kowi patemma serta gergaji dan pahat. 

Dipasang atau di dudukkan di atas ujung depan belakang belang. Setelah 

terpasang dengan baik, kemudian Sisi luarnya diratakan dengan kulit luar belang, 

biasanya memakai uwase dan bacci serta biung, sedangkan pada dinding dalam 

dipakai alat yang namanya parrondong, sejenis linggis yang kedua ujungnya 

dibuat melengkung atau bengkak dan matanya dibuat tajam. Oleh karena itu cara 

                                                           
53 H. Kamaruddin, Pande  Lopi, Kediaman Beliau. 29 November 2023. 
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pemakaiannya harus ujungnya membengkak ke dalam karena berfungsi meratakan 

atau menghaluskan dinding bagian dalam. 

c. Pemasangan Tombo 

Setelah pemasangan palea, selanjutnya dipasang papan pertama yang 

pinggir bawahnya menempel pada bibir belang dan bertumpu ujungnya pada 

palea. Papan pertama ini disebut tombo, papan tombo dapat disambung dengan 

menggunakan teknik penyambungan laso dan jambatang.  

Sedangkan untuk penyambungan Ujung papan tombo pada palea dipakai 

teknik sambungan hongga, yaitu ujung papan tombo dan palea saling menindih, 

dan untuk pemasangan papan tombo diatas belang harus di perhitungkan secara 

cermat posisi dan kemiringannya karena merupakan dasar pembentukan dinding 

Perahu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Papan Tombo 

    Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Tombo dipasang pada sisi kiri dan kanan belakang yang di lengketkan 

dengan teknik pasok kallik atau pen. Diantara belang dan tombo di tempelkan 

baruk gallang untuk menahan masuknya air. Alat yang mendapatkan adalah sakku 
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(palu kayu), jumlah papan tombo yang dipasang disesuaikan dengan tinggi perahu 

dan tergantung pada lebar dan tebal papan tombo berkisar 2-2 ½ cm.
54

 

Pada tahap pemangasan Tombo orang-orang Mandar sangat telaten dan 

teliti melihat setiap keseimbangan sisi perahu Sandeq, hal ini pula menunjukkan 

bahwa berdasarkan kesimbangan setiap sisi Sandeq sehingga mampu menciptakan 

kelincahan ketika dipakai berlayar. 

d. Pemasangan Papan Lamma 

Papan lamma adalah papan untuk dinding perahu Sandeq sebagai lanjutan 

dari papan tombo. Papan lamma ini diusahakan ukurannya panjang agar dapat 

memperkuat semua papan tombo yang berukuran pendek atau yang disambung. 

e. Pemasangan Papan Tari 

Setelah pemasangan papan lamma, dipasang papan tari. papan tari ini 

sebagai papan terakhir pada dinding perahu Sandeq dan berfungsi 

menyempurnakan atau merapikan tepi atau pinggiran atas dinding perahu, Oleh 

sebab itu disebut papan tari karena papan inilah yang dibentuk sesuai keinginan 

sang tukang Perahu yang tentunya atas persetujuan dengan empunya perahu. Jika 

papan tombo, papan lamma dan papan tari sudah terpasang dengan baik, maka 

untuk meratakan dan menghaluskan permukaan dinding bagian dalam perahu 

Sandeq dipakai alat Paronndong, sedangkan bagian luar bisa menggunakan 

kattang. 

f. Pemasangan Tajo 

Setelah papan tari selesai di pasang, egiatan berikutnya adalah 

pemasangan kayu tajo. Kayu tajo adalah balok kayu yang berukuran 3x5 cm. 

Dengan ukuran panjang setinggi dengan dinding dalam perahu, karena fungsi dan 

kedudukannya sebagai penguat dinding atau papan Tombo, lamma, dan tari. Maka 

                                                           
54 H. Kamaruddin, Pande  Lopi, Kediaman Beliau. 29 November 2023. 
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bentuknya diusahakan balok melengkung sejak dari pohonnya atau yang alami, 

Jadi bukan lengkungan yang dibuat oleh tukang. Mengingat faktor kekuatannya, 

jika tajo bukan lengkungan asli, maka kekuatannya akan berkurang. Sebagai 

rangka atau tulang rusuk bagi perahu bentuknya mengikuti lengkungan dalam 

perahu, dipasang dengan menggunakan teknik pasok kallik/pen dari kayu sappu. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 10. Tajo 

Sumber: Buku M. Ridwan Alimuddin, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara 

g. Pemasangan Paccong 

Paccong adalah baglan ujung depan dan dibelakang perahu Sandeq. 

Bentuknya seperti limas segi tiga. Paccong di depan lebih tinggi dari pada 

paccong di belakang, karena paccong haluan berfungsi sebagai satting pada 

perahu Sandeq. Paccong inilah yang menjadl ciri khas perahu Sandeq, disamping 

bentuk tubuhnya yang ramping dan Sandeq serta bentuk layar segltiga runcing ke 

belakang dan ke atas. Paccong juga sebagai Anjong pada perahu Sandeq. 

Paccong ketika diamati dengan sepintas modelnya akan seperti seseorang 

yang sedang menengadahkan tangan kepada sang pencipta agar selalu dalam 

lindungan serta diberikan rezeki yang melimpah. Hal ini sejalan dengan 

masyarakat mandar memiliki keyakinan spiritual terhada penguasa alam semesta. 
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Gambar 11. Paccong 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

h. Pemasangan Salar dan Bumbungan (Tumpuan Tiang Agung) 

Salar adalah balok kayu, tengahnya berlubang berfungsi sebagai penahan 

tiang agung (pallayarang), dipasang melintang dan menempel pada dinding dalam 

perahu bagian kiri dan kanan pada dasar lunas, ditengah balok salar dibuatkan 

juga semacam lingkaran yang berdiameter sedikit lebih besar dari pada diameter 

tinggi tiang agung untuk menahan ujung tiang. Letak salar ini pada sepertiga dari 

panjang keseluruhan badan perahu diukur dari depan (ujung paccong). 

Salar merupakan pondasi yang sangat memiliki peran besar sebagai 

tumpuan tiang agung. Hal ini diibaratkan bahwa orang Mandar harus memiliki 

pondasi yang kuat dalam diri manusia, pondasi dalam diri manusia ini adalah 

keyakinan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Salar 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 



94 

   

 

  

 

i. Pemasangan Sanggilang dan Guling 

Sanggilang, adalah dua balok bersusun yang di dibawah bentuknya lurus 

dan rata sedangkan yang di atas berbentuk huruf (V) (kopral terbalik) dan 

menempel pada balok dibawahnya, fungsi Sanggilang adalah untuk tempat 

bersandar dan diikatkan kemudi, dipasang pada bagian belakang buritan di dekat 

paccong buritan, Balok atas disebut sanggilang muane (laki-laki) dan balok 

bawah dinamai sanggilang baine (wanita).  

Setelah sanggilang, dibuatlah guling atau kemudi dari bahan kayu bagang, 

sanggilang juga dibuat dari kayu bagang. Ukuran panjang guling sekitar 2 sampai 

2 1/2 meter. Pada ujung atas guling terdapat kayu pegangan yang berfungsi 

sebagai setir atau kemudi. Biasanya satu perahu Sandeq membawa dua guling satu 

untuk dipakai dan lainnya sebagai cadangan. 

Sanggilang dalam konsep kehidupan masyarakat Mandar adalah konsep 

“sibali parri” pada struktur perahu Sandeq ada dua Sanggilang “kiri” dan “kanan” 

atau dalam bahasa Mandar Sanggilang Baine dan Sanggilang Muane. Artinya 

pasangan suami isteri itu harus saling melengkapi dan saling bekerjasama. 

 

 

 

 

Gambar 13. Sanggilang 

Sumber : Dokumenstasi Peneliti 

 

j. Pemasangan Lapar dan Galaggang 

Lapar atau lantai atas perahu dipasang selebar badan perahu Sandeq dibuat 

dari papan (pallaparang) teknik menyambung belahan papan tersebut sama 
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dengan teknik menyambung belahan papan lammu, tobo dan tari celah papan 

diberi lapisan baruk gallang atau Appire kemudian diberi lepa, yaitu semacam 

dempul yang terbuat dari kapur (palili) yang ditumbuk halus dicampur dengan 

Baruk atau Appire (kapak), dan sementara ditumbuk dicampur dengan lomo basi 

(minyak yang sudah busuk). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Galaggang 

Sumber : Dokumentasi Penelitian 

 

k. Pembuatan Petak 

Petak (pintu masuk) ke ruangan perahu ada 2, satu berada didekat tiang 

agung, dan yang lainnya ada dibelakang dekat buritan. Pintu ini mempunyai 

penutup yang apabila dipasang maka penutup tersebut tidak dapat bergeser karena 

penutup tersebut mempunyai dinding pada keempat sisinya. Daun pintu ini 

sengaja tidak di pasang dengan engsel agar mudah diangkat dan ditempatkan 

dimana saja. Bagaikan membuka dan menutup kaleng.  

Hal ini memudahkan para awak perahu masuk dan keluar ruangan perahu. 

Selesai lapar dibuat sebagai lantai atas perahu kita beralih lagi kebagian dalam 

perahu. Di dalam perut atau ruangan perahu Sandeq dibuat pula lantai dengan 

bahan dari bilah/pelepah bambu yang sudah diraut dan dihaluskan kemudian 
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dianyam atau diikat dengan rotan tipis istilahnya nibittang, sedangkan lantai bilah 

bambu itu disebut galaggang. 

 

 

 

 

Gambar 15. Petak 

Sumber : Dokumentasi Penelitian 

l. Pemasangan Baratang 

Baratang adalah bagian perahu Sandeq yang berfungsi sebagai alat 

keseimbangan atau sayap (cadik). Baratang ini terbuat dari kayu Sukke dengan 

perbandingan panjang 8 : 9 dengan panjang perahu, artinya jika panjang perahu 9 

m maka panjang Baratang 8 meter. Baratang ada dua, satu pada bagian haluan 

persis di bawahnya paccong, dan satu lagi dipasang di tengah agak ke belakang. 

Baratang dipasang menembus badan perahu persis di bawah susunan papan Tari, 

jadi menembus papan lamma. 

Baratang sebagai simbol dan fungsi keseimbangan maka hal ini sejalan 

dengan konsep hidup orang-orang Mandar dalam menjaga keseimbangan antara 

manusia dengan alam. Masyarakat Mandar yang selalu menghargai laut, penguasa 

laut dan isi laut tentu laut akan memberikan berkahnya kepada para nelayan. 

 

 

 

  

 

Gambar 16. Baratang 
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Sumber: Dokumentasi Peneliti 

m. Pemasangan Bakung 

Bakung, adalah bahagian dari sayap (cadik) Sandeq yang berbentuk huruf 

(L) melengkung, terbuat dari akar kayu Lantoro (Ayu Ranni). Lengkungan kayu 

diperoleh dari bentuk alami akar kayu. Tidak boleh membentuk sendiri. Panjang 

Tadhi disesuaikan dengan panjang, Baratang dan tinggi perahu. Semakin ke ujung 

atas semakin meruncing. Bagian yang runcing itulah yang di ikatkan pada 

Baratang. 

Bakung  yang digunakan ada empat batang, dua di kiri dan dua di kanan 

muka serta belakang. Pengikat Bakung adalah rotan tipis, diambil hanya kulitnya 

dipasang sambil dipukul-pukul dengan palu kayu. Sekarang dipakai tasi‟ merek 

nylon 1000 (tali pancing). 

n. Pemasangan Palatto 

Setelah pemasangan Baratang, kemudian Bakung sudah terikat dengan 

kuat dan rapi, giliran Palatto yang diikatkan pada ujung bawah Bakung. Jika 

bakung terletak di atas kayu Baratang maka Palatto di letakkan di bawah kayu 

bakung. Diikat kuat dengan rotan tipis (kulit rotan) sembari dipukul-pukul dengan 

palu kayu. Sekarang orang memakai pengikat dari tali pancing Nylon 1000.  

Palatto terbuat dari sejenis bambu besar, kuat dan lurus, namanya pattung. 

Bambu ini tahan dalam air laut. Palatto yang digunakan ada dua batang, satu 

disebelah kiri dan lainnya di sebelah kanan. Pada ujung depan Palatto, Pattung 

tersebut disumbat dengan kayu. Kayu penyumbat dimasukkan sebahagian ke 

dalam Palatto, dan sebahagian lagi tinggal di luar sebagai kepala (Ulu Palatto), 

dibentuk seperti bagian depan perahu menipis dan meruncing ke atas persis 

Anjong dan Satting perahu.  
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Bagian belakang lubang Palatto disumbat juga dengan kayu nangka, 

dengan cara tidak nampak dari pandangan samping, sebab penyumbat dimasukkan 

semuanya ke lubang Palatto. Panjang Palatto melebihi panjang perahu itu sendiri. 

Kira-kira 1 m ke belakang dan ½ m kedepan.
55

 

o. Pembuatan Pallayarang (Tiang Agung) 

Pallayarang terbuat dari bambu Pattung. Ujung atasnya disambung 

dengan kayu sepanjang 1 ½ m, yang semakin ke ujung semakin kecil. Kayu ini 

disebut Pammanu-manu tempat mengikat bendera, entakah itu bendera merah 

putih ataukah bendera lainnya yang biasa dipasang bila pulang kembali dari 

tengah laut dengan membawa hasil tangkapan ikan yang memuaskan.  

Pallayarang mempunyai panjang seluruhnya 20 m. Pallayarang dapat 

dibongkar pasang. pemasangannya pada lubang diatas lapar yang disebut 

Bumbungan menembus kebawah dan memasuki lagi lubang Salar yang bertumpu 

pada Belang atau lantai dasar perahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Pallayarang 

Sumber: https://phinemo.com/menggantungkan-cita-cita-di-ujung-layar-

perahu-sandeq-peninggalan-budaya-suku-mandar/ 

                                                           
55  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 33 

https://phinemo.com/menggantungkan-cita-cita-di-ujung-layar-perahu-sandeq-peninggalan-budaya-suku-mandar/
https://phinemo.com/menggantungkan-cita-cita-di-ujung-layar-perahu-sandeq-peninggalan-budaya-suku-mandar/
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p. Pembuatan Peloang 

Peloang adalah bagian pada layar khususnya dan Pallayarang pada 

umumnya. Peloang terbuat dari bambu yang ukuran panjangnya lebih pendek dari 

Pallayarang. Peloang berfungsi sebagai penggulung dan pemberat layar dan 

sebagai pengatur letak layar, apakah layar harus berada di sebelah kanan atau 

harus berada di sébelah kiri perahu.  

Peloang itulah yang diangkat ke kanan atau ke kiri. Jika layar tidak 

difungsikan maka segera digulung dari bawah sembari ujung layar bagian atas 

diulur ke bawah. Tali pengulur sekaligus penarik disebut Bubukang. Di ujung 

depan Peloang diberi sambungan kayu yang berbentuk huruf (Y) atau sama 

dengan bentuk kunci pas, dan terbuat dari kayu Bagang, berfungsi sebagai alat 

bertumpu Peloang pada tiang Pallayarang dan sebagai as pemutar Peloang 

sehingga dengan mudah layar bersama Peloang berpindah dari sisi kiri ke sisi 

kanan perahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 18. Peloang 

Sumber: Buku M. Ridwan Alimuddin, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara 
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q. Pemasangan Sobal 

Dahulu kala nenek moyang orang Mandar menggunakan Sobal Sandeq 

dari Karoro, anyaman serta daun kering yang panjang namanya Pappas. Sekarang 

orang sudah menggunakan kain Belacu atau plastik. Ukuran atau banyaknya kain 

yang dipakai untuk membuat layar biasa, 60 sampai 80 meter, dan untuk perahu 

Sandeq yang diperlombakan menggunakan kain atau plastik sebanyak satu Pis. 

Cara membuat layar (Sobal) adalah sebagai berikut: 

Pertama, bentangkan tiga utas tali berdiameter 1-1 ½ cm, panjangnya 

sesuai dengan ukuran layar yang direncanakan. Bentuklah segi tiga sebagaimana 

bentuk Sobal perahu Sandeq. Tali dibentangkan di atas tempat yang lapang, ketiga 

sudutnya ditahan dengan pancangan patok agak kuat. Terbentuklah kerangka 

Sobal Ambillah kain atau plastik atau bahan lainnya yang telah disambung atau di 

jahit pada bagian tengahnya. Bagian tepi Sobal di lebihkan keluar selebar 3 cm 

untuk di lilitkan atau di balutkan ke tali rangka tadi.  

Kedua, sesudah kain membungkus tali, kemudia langsung dijahit. Bagian 

tengah kain Sobal dibuat agak kendor agar Sobal nantinya menjadi gembung bila 

ditiup angin. Dengan demikian layar akan mampu menampung angin sebanyak 

mungkin. Sedangkan pada bagian tepi Sobal dibuat tegang. Pada bagian sisi atas 

Sobal dan sisi depan diberi lagi seutas tali Rami dan diikatkan atau dijahit pada 

tepi Sobal, tali ini disebut Gulang Pangnganga.  

Ketiga, Sisi Sobal depan yang akan berpegang pada tiang Pallayarang di 

beri beberapa untai kalung kecil seperti cincin dari tali. Cincin-cincin ini bertugas 

sebagai pegangan layar pada Pallayarang agar mudah meluncur naik turun. lika 

Sobal sedang tergulung, cincin-cincin tersebut bertumpuk pada pangkal 

pallayarang, sedangkan bila layar sedang terkembang, maka cincin-cincin 

pengikat yang terbuat dari tali sebesar telunjuk itu kembali menempati posisinya 
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masing-masing di sepanjang tiang Pallayarang. Antara satu cincin dengan cincin 

lainnya berjarak kurang lebih 15 cm. Di ujung atas Pallayarang dekat sambungan 

dengan Pammanumanu dipasang katrol tempat tali Bubukang meluncur. 

Bubukang dibikin dari tali Rami yang kuat atau tali plastic yang dianyam/dipintal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Sobal 

Sumber: https://intrend.id/festival-perahu-sandeq-2022-perjalanan-laut-

dari-sulawesi-ke-kalimantan/ 

 

 

r. Pemasangan Tambera 

Tambera, adalah tali penahan merangkap penguat Pallayarang yang 

dibuat dari rotan bulat dengan diameter 1-1 ½ cm, jumlahnya enam utas, ujung 

atas Tembera di ikatkan seputar ujung atas Pallayarang di bawah sambungan 

dengan Pammanu-manu. Ujung-ujung bawah Tambera di ikatkan pada masing-

masing, empat utas tali di ikatkan. 

https://intrend.id/festival-perahu-sandeq-2022-perjalanan-laut-dari-sulawesi-ke-kalimantan/
https://intrend.id/festival-perahu-sandeq-2022-perjalanan-laut-dari-sulawesi-ke-kalimantan/
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Baratang depan, dua utas disambung pada bagian kiri Baratang, dan dua 

diikat pada bagian kanan Baratang, sedangkan dua utas lainnya diilkat pada 

puncak Tadhi di kiri dan kanan Baratang belakang perahu. Untuk 

menghubungkan Tambera dengan ujung atas Pallayarang demikian pula dengan 

Baratang dan Bakung, dibuat alat penghubung dari kayu yang dinamakan Pui-pui 

ayu, gunanya agar ujung Tambera tidak mudah lepas karena dengan Pui-pui ayu 

itu, ujung Tambera leluasa bergerak ke seluruh arah, jlka Pallayarang bergerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 20. Tambera 

Sumber:https://dokumen.tips/science/evolusi-perahu-bercadik-di-

mandar.html?page=25 

s. Pemasangan Panarai 

Pannarai, adalah balok kayu yang melintang berkaki dua berdiri di atas 

Sanggilang. Pannarai berfungsi sebagai tempat meletakkan layar tergulung pada 

Peloangnya. sehingga Pannarai berperan sebagai penadah bagi Peloang dan 

Sobal jika sedang tergulung atau istirahat. 
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Gambar 21. Panarai 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

t. Pemasangan Tukal, Baya-Baya dan Pekka 

Tukal, tempat berpegang dan mengikatkan ujung Pekka pada Peloang. 

Pekka dan Baya-Baya adalah tali yang berfungsi sebagai penahan dan pengatur 

jarak atau besaran sudut bukan Sobal ke Samping kanan atau kiri. Sedangkan 

Baya-Baya menghubungkan Pekka dengan Sanggilang.  

Pekka dan Baya-Baya adalah satu kesatuan (bersaimbung) yang terbuat 

clari tali dipintal dari bahan serat sabut kelapa (Benu), tetapi saat ini orang 

Mandar menggantinya dengan nylon (Tasi). Pekka bentuknya bercabang dua, 

sedangkan Baya-Baya hanya seutas, sehingga Baya-Baya dan Pekka membentuk 

huruf (Y). Baya-Baya diikatkan pada Sanggilang sedangkan ujung Pekka 

disambungkan pada Peloang melalui Tukal. 
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Gambar 22. Tukal, Baya-Baya dan Pekka 

Sumber: Buku M. Ridwan Alimuddin, Sandeq Perahu Tercepat Nusantara 

u. Pembuatan Pallewa-lewa 

Pallewa-lewa adalah lantai tambahan pada perahu Sandeq yang dipasang 

di sisi kiri dan kanan perahu, dliletakkan kedua ujungnya di atas Baratang depan 

dan belakang. Pallewa-lewa dibikin dari bilah-bilah bambu yang diikat/diianyam 

dengan kulit rotan tipis di atas empat atau lebih bambu yang telah ditaut, 

berdiameter 1 cm. Pallewa-lewa dapat dibuka-pasang. Lantai tambahan ini 

digunakan apabila perahu Sandeq di haruskan memuat barang atau orang yang 

cukup banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Pallewa lewa 

Sumber:https://dokumen.tips/science/evolusi-perahu-bercadik-di-

mandar.html?page=40 

 

 

v. Mallepa atau Ma’dempul pakai Lepa, dan Pengecatan 

Setelah seluruh bagian perahu Sandeq terpasang rapih dan kokoh, semua 

pertemuan papan atau kayu ditutupi dengan semacam dempul, namanya Lepa 
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terbikin dari bahan Kapur ditumbuk halus bersama dengan kapok hitam (Baruk 

Gallang) dan dicampuri lagi dengan minyak busuk (Lomo Bosi).  

Apabila seluruh pertemuan papan atau kayu sudah tidak nampak dari luar 

dan dari dalam perahu, maka pekerjaan selanjutnya adalah memberi cat luar dan 

dalam perahu warna cat paling banyak dipakai oleh orang Mandar ialah putih 

bersih. Alasannya adalah bahwa warna putih bersih tidak meresap dan tidak 

menyimpan panas, bahkan memantulkan sinar dan panas matahari. Walaupun 

seluruh badan perahu berwarna putih, namun pada dinding samping sebelah 

menyebelah dibuat les berwarna warni sesuai selera pemilik perahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Pengecatan 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Ada yang lesnya berwarna biru, merah, hijau, bahkan ada juga yang 

memakai lebih dari satu warna, namun warna putih tetap yang mendominasi 

warna perahu. Dahulu, warna warna perahu beraneka dan pada umumnya warna 
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hitam (Ter) dipakai mewarnai Palatto dan Belang (bagian yang terendam dalam 

air).
56

 

Kesemua proses pembuatan perahu Sandeq dari huruf a-w di atas 

dilakukan di lokasi pembuatan perahu yang disebut Battilang. Battilang dibuat 

dengar beratapkan rumbia atau daun kelapa dan pada umumnya ditempatkan di 

pinggir laut untuk memudahkan peluncuran perahu jika telah selesai secara 

keseluruhan. Atap rumbia atau daun kelapa sekarang telah berganti dengan 

lembaran plastik tebal atau terpal untuk menghindari teriknya mentari dan basah 

oleh hujan. Di Majene pada umumnya dan di Lingkungan Rangas khususnya, satu 

perahu Sandeq dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan dengan total biaya 

berkisar Tiga Juta rupiah dengan menggunakan tenaga tukang dan sawi sebanyak 

2 atau 3 orang. 

Perwujudan nilai-nilai budaya Islam dapat dilihat dari berbagai tradisi 

yang ada di masyarakat, salah satu tradisi yang ada di kalangan komunitas nelayan 

di Mandar yang hingga kini masih dipertahankan, yaitu tradisi makkuliwa lopi. 

Tradisi yang bersifat ritual ini dilakukan tidak hanya bertujuan meminta 

keselamatan dan rezeki kepada Allah Swt, akan tetapi di dalam pelaksanaannya 

juga terkandung nilai-nilai budaya yang sangat positif yang dapat dijadikan 

rujukan baik-buruknya pekerjaan tersebut. Nilai-nilai budaya Islam yang 

terkandung dalam tradisi makkuliwa lopi seperti nilai musyawarah, nilai religius, 

nilai gotong royong dan nilai solidaritas.   

1). Nilai Musyawarah 

Musyawarah merupakan sebuah nilai yang sangat penting dan masih 

dipertahankan masyarakat Mandar dalam menentukan sebuah keputusan. Dalam 

menyelenggarakan tradisi makkuliwa lopi, masyarakat nelayan Mandar biasanya 

                                                           
56  Muhammad Marsury, St. Arifah, Hariyanti. Sandeq Perahu Khas Daerah Mandar 

(Ujung Pandang: 1995/1996) h. 38 
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melakukan musyawarah antara tukang kayu dengan pemilik perahu yang 

menyangkut hal pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi. Hal ini berkaitan dengan 

keputusan pengambilan waktu dilaksanakannya tradisi makkuliwa lopi, keputusan 

pemilihan waktu tidak dilakukan sendiri oleh penyelenggara tradisi, melainkan 

selalu diputuskan melalui musyawarah dengan tukang kayu dan annangguru 

selaku pemimpin jalannya tradisi. Pemilihan waktu diadakannya tradisi ini 

sangatlah hati-hati dan biasanya menggunakan kalender hijriyah dan putika 

sebagai patokan. Bagi masyarakat nelayan Mandar, aktu pelaksanaan tradisi ini 

biasanya dilakukan di sore atau malam hari. 

2). Nilai Religius  

Nilai religi yang terdapat dalam tradisi makkuliwa lopi dapat dilihat dari 

penentuan waktu pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi, yang disesuaikan dengan 

budaya masyarakat Mandar terkait adanya waktu baik dan buruk. Dalam hal ini, 

pengetahuan tentang pemilihan waktu bagi masyarakat nelayan Mandar 

terkandung nilai religi di dalamnya, dimana masyarakat setempat meyakini 

adanya kekuatan supranatural yang menguasai alam termasuk di laut yang 

menjadi sumber penghidupan mereka. Nelayan Mandar meyakini jika di laut 

memiliki penjaga yang perlu dihormati dan tidak boleh diganggu, bahkan 

masyarakat nelayan Mandar meyakini ada salah satu Nabi yang diutus menjaga 

lautan adalah Nabi Heder. Selain itu, keyakinan nelayan Mandar terkait penjaga 

laut tidak hanya dijaga oleh Nabi Heder, tetapi ada juga makhluk gaib yang 

menjaganya. 

Selain dalam hal penetapan waktu tradisi makkuliwa lopi, nilai religius 

lainnya tampak pada proses pembacaan basmalah, istighfar, barazanji dan doa-

doa selamatan. Saat pembacaan barazanji dan doa dilakukan oleh annangguru, 

suasana dalam prosesi tradisi hening dan khusyuk. Melalui pembacaan barazanji 
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dan doa ini, diharapkan akan mendapatkan keberkahan, limpahan rezeki dan 

diberi keselamatan oleh Allah Swt ketika nelayan melakukan pelayaran.  

3). Nilai Gotong Royong  

Gotong royong adalah salah satu budaya yang masih dilestarikan hingga 

saat ini oleh masyarakat. Gotong royong dilakukan untuk membantu masyarakat 

dan tetangga terutama ketika diadakannya acara-acara tertentu seperti hanya 

dalam pelaksanaan tradisi makkuliwa lopi. Kaum laki-laki terutama komunitas 

nelayan, punggawa lopi dan sawi membersihkan perahu dan mengecek apa perahu 

tersebut sudah bisa dikuliwa. Sedangkan istri punggawa lopi dan para tetangga 

hadir turut membantu menyediakan menu makanan yang akan disuguhkan dalam 

tradisi makkuliwa lopi, hal ini dilakukan demi suksesnya penyelenggaraan tradisi. 

Ini membuktikan dengan semangat gotong royong yang terpatri dalam diri 

masyarakat, seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam tradisi ini disiapkan secara 

sempurna. Tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi kebutuhan hidup 

sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Seperti firman Allah dalam Qs. al-

Maidah/5:2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat 

berat siksa-Nya”. Selain itu rasa kebersamaan terlihat jelas ketika mereka 

melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Tidak memandang siapa yang punya 

acara,semua kalangan berkumpul bersama. Disinilah juga terlihat rasa 

kekeluargaan yang erat demi mewujudkan kerukunan warga melalui rasa tolong 

menolong antar sesama.  

4). Nilai solidaritas  

Dalam melaksanakan tradisi makkuliwa lopi, pola pelaksanaannya terbagi 

menjadi dua yaitu dilakukan di perahu dan di rumah punggawa lopi. Tradisi ini 
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mencerminkan adanya nilai solidaritas yang terkandung di dalamnya, dimana 

tempat diadakannya tradisi makkuliwa lopi sebagai tempat pertemuan antar 

keluarga, kerabat, tetangga terkhusus bagi komunitas nelayan. Semua itu menjadi 

faktor pendorong terjalinnya tali persaudaraan atau ukhuwah.  

Nilai solidaritas juga tampak ketika selesainya acara makan bersama di 

rumah punggawa lopi, dimana adanya pemberian makanan ke tetangga yang 

menjadi salah satu tradisi yang masih berlaku hingga sekarang. Pemberian 

makanan ini sebagai bentuk ucapan terima kasih pemilik acara atas bantuan yang 

dilakukan para kerabat, tetangga dalam melaksanakan tradisi makkuliwa lopi, 

selain itu menjadi wujud terciptanya rasa solidaritas dalam masyarakat.
57

 

 

 

 

 

 

D. Peranan Perahu Sandeq dalam Mendukung Syiar Islam di Mandar 

1. Instrumen Syiar Islam di Mandar  

a. Integrasi Islam dengan Budaya Lokal Mandar 

Akulturasi kebudayaan adalah bentuk relasi antara dua kebudayaan lokal 

dapat menerima nilai dari kebudayaan luar tanpa kehilangan jatidirinya. Proses 

akulturasi berlangsung secara bertahap, mulai transmisi ide-ide, evaluasi oleh 

pihak yang terlibat, dan pada akhirnya terjadi integrasi. Akulturasi merupakan 

Jalan Tengah dari ketegangan pertemuan dua kebudayaan yang berbeda empat 

syarat proses terjadinya akulturasi, yaitu penerimaan kebudayaan Tanpa Rasa 

                                                           
57 Sadriana, Tradisi Makkuliwa Lopi pada Masyarakat Mandar di Kecamatan Banggae 

Kabupaten Majene (Makassar: 2020) h, 76 
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terkejut “affinity” baru yang tercerna akibat kesamaan tingkat corak budayanya, 

adanya nilai baru yang diserap hanya sebagai kegunaan tidak penting atau hanya 

tampilan, dan adanya pertimbangan yang matang dalam memilih kebudayaan 

asing.
58

 

Isu tentang relasi Islam dan kebudayaan lokal menjadi perhatian yang 

menarik di kalangan ilmuwan sosial dan antropologi. Corak keIslaman yang 

muncul di Indonesia memang sangat sarat dengan sentuhan budaya lokal yang 

berkembang Jauh sebelum datangnya Islam di Nusantara seperti Islam Kejawen, 

Islam wetu telu, Haji Bawakaraeng dan sebagainya. Begitu pula, para Islamisator 

berhasil menerjemahkan tradisi Islam menjadi tradisi Nusantara, seperti barazanji, 

Hadrah, tahlilan, dan lain-lain, yang selanjutnya menjadi bagian dari identitas 

masyarkat Indonesia. 

Islam tradisi berarti suatu model akulturasi yang tidak stagnan, dan terus 

berlangsung secara kompatibel dan kontekstual. Perubahan-perubahan pun akan 

segera terjadi seiring perubahan situasi dan konteks yang sedang terjadi di 

sekelilingnya. Terdapat berbagai variasi dalam Islam Ini disebabkan oleh konteks 

lokalitas di mana Islam itu berada.  Karenanya, perlunya upaya melihat Islam 

dalam kerangka model from reality (model-model dari realitas) dan models for 

reality (model-model untuk realitas). Agama Islam dalam kerangka models of 

reality menggambarkan kongruensi struktural dengan objek yang digambarkan. Di 

sisi lain model untuk realitas bersifat abstrak, berupa teori, dogma dan doktrin 

yang bukan merupakan kongruensi struktural.
59

 

Teori relasi Islam dan tradisi lokal yang menarik digunakan adalah teori 

“pribumisasi Islam” yang dicetuskan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Istilah 

                                                           
58 Arifuddin Ismail. Agama Nelayan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 21 

59 Muhaimi, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal, h 47  
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“pribumisasi Islam” pertama kali dilontarkan Gus Dur pada tahun 1980-an 

sebagai ganti istilah indigenization. Pribumisasi Islam lahir dalam konteks 

perhatian Gus Dur untuk tidak menjadikan Islam sebagai alternatif terhadap 

persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Pribumisasi Islam adalah upaya 

mengokohkan kembali agar budaya dengan tetap menciptakan masyarakat yang 

taat beragama.
60

 

Term Islam kolaboratif yang diusulkan Nur Syam sesungguhnya 

mengadopsi mekanisme akulturasi, yaitu melihat hubungan Islam dan budaya 

lokal sebagai hasil dialektika emansipatoris dan konstruksi bersama antara Islam 

dan kebudayaan lokal. Sementara itu, konsep sinkretisme mengandung 

kelemahan, terutama pada pengabdian nilai ketika Islam dan budaya lokal. 

Sinkretisme memberikan legitimasi bahwa Islam hanya bersifat nominal dan 

berada pada aspek luar saja, sebab inti dari semuanya adalah budaya lokal. Islam 

tidak mampu menembus bagian inti dari budaya lokal. 

Proses interaksi antara Islam dan budaya lokal nelayan terlihat dengan 

munculnya istilah-istilah Islam dalam mantra-mantra lokal serta munculnya nama 

Nabi Khidir (Nabi Heder) sebagai penguasa laut, atau penyandingan lafal-lafal 

Arab dengan lafal lokal. Proses interaksi merupakan pilihan yang paling tepat 

sebagai Medan negosiasi antara Islam sebagai new comer dan budaya lokal 

sebagai home. Proses interaksi melahirkan perpaduan yang saling menguntungkan 

(akulturasi): Islam diterima sebagai bagian dari alat legitimasi tindakan sosial.
61

 

b. Nilai Islam dalam Aktivitas Nelayan 

1). Ritual Masa Konstruksi  

                                                           
60 Nursyam, Tradisi Islam Lokal Pesisiran, h 108 

61 Arifuddin Ismail. Agama Nelayan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)  h 25 
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Tahap pertama dilakukan oleh masyarakat nelayan Sebelum turun ke laut 

adalah mempersiapkan Perahu Layar Sandeq. Jika belum memiliki perahu 

Sandeq, mereka harus membeli atau membuat sendiri. Semua prosesi sebelum 

turun laut dikategorikan sebagai ritual masa konstruksi. Adapun ritual masyarakat 

nelayan dilakukan pada masa konstruksi yaitu penebangan pohon, pembuatan 

perahu dan menurunkan Perahu ke laut. 

Ada beberapa aspek dalam prosesi penebangan pohon. Pertama, waktu 

penebangan. Pembuatan perahu diawali dulu dengan pengadaan bahan yaitu kayu 

yang terdiri atas papan dan balok. Bahan tersebut tidak diambil secara 

sembarangan melainkan dipilih dari kayu berkualitas bagus, yakni kayu yang 

tahan di air laut dalam jangka waktu yang lama. Kayu yang berkualitas biasanya 

diperoleh dari upaya penebangan pohon yang barangkali dibeli dari orang lain. 

Sebelum menebang pohon untuk dijadikan perahu atau kapal, nelayan terlebih 

dahulu Menentukan hari yang baik orang Mandar mengistilahkan dengan “waktu 

macoa” (waktu baik). Di situ ditentukan hari penebangan pohon. 

Kedua, pelaksana penebangan. Penebangan pohon dilakukan oleh 

beberapa orang yang terdiri atas guru (Ustaz), pande lopi (kepala tukang), dan 

para pembantu serta dihadiri pula oleh kerabat dan tetangga. Para pelaksana yang 

terlibat langsung pada prosesi ritual ini memiliki tugas masing-masing, yaitu; 1. 

Guru bertugas memimpin jalannya ritual; 2. pande lopi bertugas memimpin 

penebangan pohon; 3. para pembantu bertugas menemani pande lopi 

melaksanakan penebangan. 

Ketiga, bahan sajian. Seperti umumnya penyelenggaraan ritual, selalu ada 

bahan-bahan pelengkap yang menjadi prasyarat utama. Seolah suatu ritual yang 

tidak memiliki arti jika tidak ada bahan, dan setiap bahan memiliki makna atau 

diberi makna, bagi para partisipan ritual. Bahan sesajian yang perlu ada pada 
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ritual penambangan pohon berupa; 1 sokkol yaitu terbuat dari beras ketan dengan 

telur; 2 minuman kacang ijo atau bubur kacang ijo; 3 Loka yaitu pisang, seperti 

luka warangan atau pisang ambon, Loka Tira atau pisang raja, dan Loka 

Manurung atau pisang kepok; dan 4 nasi lengkap dengan lauk pauknya. 

Bahan-bahan sesajian yang dipersiapkan sebagai pelengkap ritual memiliki 

nilai simbolitas atau makna khusus, yakni: 

a) Sokkol merupakan simbol doa semoga pohon yang ditebang bisa 

bermanfaat untuk perahu dan mendapatkan hasil melimpah. 

b) Tallo manu adalah simbol bumi yang bermakna keselamatan tujuh 

bilangan hari di bumi. 

c) Loka Manurung bermakna doa semoga mendapat telur ikan Manurung 

atau tuing-tuing sebanyak mungkin khusus bagi nelayan potangnga. 

d) Loka Tira bermakna simbol doa Semoga senantiasa sehat walafiat 

dalam mencari rezeki sehingga nelayan selalu Tira-matira dalam 

mengarungi laut. Dalam bahasa Mandar artinya Gesit, cekatan dan 

bersemangat. 

e) Loka warangan bermakna simbol doa semoga mendapat rezeki yang 

menggumpal dan banyak. Dalam bahasa Mandar warangan berasal dari 

kata “baraan” artinya menggumpal, banyak. jadi loka warangan berarti 

pisang yang menggumpal banyak. 

f) Ule-Ule atau bubur kacang ijo bermakna simbol doa Semoga 

mendapatkan rezeki secara terus-menerus. Ule-ule dalam bahasa 

Mandar yang artinya ikut-ikut. Maksudnya semoga rezeki didapatkan 

terus-menerus diikuti yang lain dan diperoleh secara 

berkesinambungan.  
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Walhasil, bahan-bahan sesajian yang memuat simbol-simbol khusus 

tersebut semuanya seirama dan terkandung makna pengharapan atas keselamatan 

dan mendapatkan banyak rezeki.
62

 

Keempat, prosesi ritual penerbangan pohon. Ritual diawali dengan 

pembacaan doa oleh annangguru atau Ustadz. Pembacaan doa ini dilakukan di 

rumah selesai membaca doa dan makan bersama dilanjutkan dengan acara 

penebangan pohon. 

Ketika tiba di lokasi penebangan pohon, pande lopi berbisik sebanyak tiga 

kali kepada pohon yang hendak ditebang, “Hai penghuni hutan yang mulia 

pindahlah engkau karena kayumu akan ditebang”. Sementara, rombongan lain 

mengambil daun-daun yang berguguran di bawah pohon, yang kemudian digosok-

gosokkan ke badan mereka sebagai tanda perkenalan dengan pohon. Berikutnya 

pande lopi mengelilingi pohon sebanyak tga kali dan mengambil posisi untuk 

menebang. Bayang-bayang badan penebang tidak boleh jatuh pada batang kayu 

sedang para anggota penebang harus berdiri di belakangnya. Sebelum 

Mengayunkan Parang atau kapaknya mengucapkan mantra: 

“Utaqbangi ayunna Lukmanulhakim 

Nau papiangani lopinna ianu.... (disebutkan nama pemesan perahu) 

Barang nasaba‟i dalle‟na 

Kumpayakum, Bismillahirahmanirahim.” 

Artinya: 

“Saya tebang pohon kayunya Lukmanul Hakim 

Untuk saya buatkan perahu sih titik-titik 

Semoga dengan perahu ini rezekinya semakin bertambah 

Jadilah, Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang.” 

 Sebelum memulai pembuatan perahu mesti didahului ritual sederhana.
63

 

Adapun aspek-aspek ritualnya adalah; pertama, waktu pelaksanaan. Ketika bahan 
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kayu sudah terkumpul, selanjutnya diadakan musyawarah keluarga untuk memulai 

pembuatan perahu. Pilihan waktu yang tepat sangat penting bagi mereka, sehingga 

untuk menentukan waktu yang baik biasanya berkonsultasi dengan para 

annangguru yaitu Ustaz atau Kyai. Ketika waktunya sudah dijadwalkan, maka 

segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pembuatan perahu dipersiapkan 

secara matang terutama untuk kepentingan ritual. 

 Kedua, pelaksana pembuatan. Orang-orang yang terlibat langsung dalam 

ritual pembuatan perahu ialah Annangguru, pande lopi, ponggawa kaiyang yaitu 

pemilik modal, para ponggawa lopi/kapal atau nahkoda, para sawi anak buah 

kapal atau perahu dan tetangga. Ritual pembuatan perahu dipimpin langsung oleh 

Anang guru sedangkan lainnya sebatas menjadi peserta yang ikut mendoakan. 

 Ketiga, bahan makanan atau sajian. Untuk kepentingan ritual ini, orang 

yang punya hajat menyediakan berbagai jenis kue dan manisan, yaitu tujuh piring 

sokkol yang terdiri atas tiga jenis warna yaitu merah, putih, dan hitam dengan 

telur, cucur dan ketupat nasi di atasnya, kue onde-onde, kue tallo Panynyu, 

minuman yang terbuat dari kacang hijau, serta berbagai jenis pisang seperti loka 

warangan, loka tira, loka raya dan loka manurung. 

 Keempat, prosesi ritual. Lazimnya ritual ini diadakan di rumah dengan 

mengadakan pembacaan Barzanji untuk doa keselamatan. Setelah pembacaan 

Barzanji kepala tukang membawa orangnya naik ke rumah. Orang itu didoakan 

berdekatan dengan posiq boyang atau tiang rumah dan mata Parang dioles dengan 

minyak wangi kemudian dikenakan seutas kalung emas. Selanjutnya kepala 

tukang turun dari rumah, lalu memulai pengerjaan dengan memukulkan parang 

tadi sebanyak tiga kali di bagian belakang, tengah, dan depan perahu. Berikutnya 

potongan kayu yang jatuh diambil oleh pemilik perahu, lalu mengatakan, “Entah 

nanti sakit dengan memakai perahu itu maka potongan-potongan kayu ini dapat 
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menjadi obat” Usai semua itu dilakukan maka pekerjaan membuat perahu bisa 

dilaksanakan. Prosesi ritual pembuatan perahu biasanya dipimpin oleh langsung 

seorang annangguru yang memang sudah biasa melakukannya. 

2). Ritual Masa Produksi 

Satu bulan sebelum para nelayan turun ke laut, ponggawa lopi dan sawi 

bersama-sama menata atau memperbaiki perahu dan perlengkapan lainnya. 

Kegiatan tersebut meliputi mencat perahu atau kapal mengganti pengikat yang 

dianggap rapuh menyediakan alat-alat penangkapan ikan, menyediakan satu biji 

telur, mempersiapkan batu atau pasir sebagai pemberat sekitar 20 kg menyiapkan 

rumput laut dan daun kelapa sebagai pengapit buaro untuk potangnga dan 

menyiapkan pancing bagi parroppong. Sesudah para nelayan menyiapkan segala 

sesuatu termasuk kelengkapan peralatan dan bekal yang akan dibawa ke laut 

mereka tidak serta-merta langsung menurunkan perahunya ke laut. Mereka harus 

melakukan beberapa kegiatan yang termasuk kategori ritual terlebih dahulu. 

Pelaksanaan ritual yang dimaksud adalah kuliwa, menurunkan perahu atau kapal 

dengan memberatkannya, dan perilaku nelayan saat di laut. 

Kuliwa merupakan salah satu ritual rutin nelayan sebagai persiapan melaut 

untuk melaksanakan operasi penangkapan ikan atau telur ikan terbang persiapan 

ini termasuk pembenahan Perahu, yaitu memeriksa kembali semua bagian-bagian 

perahu. Jika ada bagian yang rusak maka diganti dengan yang baru, atau 

diperbarui dengan melakukan pengecatan perahu. Begitu pula menyiapkan 

perlengkapan peralatan-perlengkapan ikan dan telur ikan terbang seperti tali 

pancing, buaro dan sebagainya. 

Kegiatan melakukan kuliwa, yaitu suatu ritual yang dilakukan di rumah 

ponggawa lopi dan di perahu dengan pembacaan Barzanji. Kuliwa dimaksudkan 

untuk doa keselamatan dan rezeki juga sebagai kegiatan peneguhan hati, karena 
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terkait dengan kesiapan mental nelayan. Kuliwa adalah kata dalam bahasa Mandar 

yang berarti “seimbang” dan makkuliwa berarti “menyeimbangkan”.
64

 Dalam 

kaitannya dengan ritual nelayan adalah doa keselamatan. Ini dimaksudkan agar 

tatanan kehidupan, baik di darat maupun di laut senantiasa berada dalam 

keseimbangan, tidak saling mengganggu dan merusak sehingga bisa hidup tenang. 

Perlakuan nelayan pada prosesi ini adalah mengandung unsur ritual, 

karena di samping terdapat pembakaran api di belakang perahu yang dimaksudkan 

sebagai pemberian semangat dan harapan rezeki yang banyak bagi para nelayan 

yang mengangkut barang perlengkapan dan peralatan menggunakan pakaian rapi. 

Semuanya menggunakan tutup kepala, seperti kopiah hitam, kopiah putih atau ada 

juga yang hanya mengikat dengan sehelai kain. Pakaian rapi seperti ini 

dimaksudkan sebagai penghormatan karena pelayaran ini dianggap misi suci yang 

penuh perjuangan. 

Tiba di hari pemberangkatan, semua awak di satu Armada berkumpul di 

rumah ponggawa lopi untuk mengadakan maqappu atau pembentengan diri. 

Maksudnya, menutup segala kemungkinan yang bakal menimpa anggota Armada 

dalam satu pelayaran. Di rumah ini, mereka berkumpul di bagian posi ariang atau 

tiang pusat rumah dengan posisi duduk melingkar. Di bagian tengah lingkaran 

diletakkan dupa yang sedang berasap. Acara ini dipimpin oleh ponggawa lopi 

sebagai pemimpin Armada yang bertanggung jawab dalam pelayaran.
65

 Pada 

malam penurunan perahu ke laut para nelayan sudah begadang di pesisir pantai, 

yakni lokasi perahu akan diturunkan, sambil menunggu saat-saat yang tepat untuk 

mengisi waktu luang, mereka menggelar tikar dan bercerita sepanjang malam 

dengan topik yang sangat beragam. 
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Ketika air pasang mulai naik, ponggawa lopi sebagai pimpinan memberi 

komando kepada para nelayan untuk mulai bergerak dan mengambil posisi 

masing-masing di kedua Sisi perahu. Sementara, ponggawa lopi berdiri di bagian 

Sisi kiri “sanggilang” (tempat guling atau kemudi) yang terletak di bagian 

belakang Perahu. Posisi punggawa lopi menghadap ke depan, bagian dada 

disejajarkan dengan ujung kiri atas sanggilang. 

Perlakuan seperti ini juga dimaknakan bahwa perahu itu bukan kayu tetapi 

sesuatu yang punya jiwa. Perahu dianggap termasuk anggota tim dalam Armada 

pelayaran di bawah pimpinan ponggawa lopi. Bahkan dalam statusnya dianggap 

sebagai anak dalam pelayaran, sehingga ujung sanggilang diletakkan sejajar 

dengan dada ponggawa lopi. Dengan satu teriakan ellana (tanda komando) dari 

ponggawa lopi, para nelayan mendorong perahu atau kapal secara bersamaan dan 

dengan sekali dorongan perahu sudah berada di air. Setelah perahu berada di air 

haluannya diputar menghadap ke daratan ini dimaksudkan agar Perahu dan 

muatannya kembali dengan selamat. 

Gambaran aktivitas menjelang keberangkatan nelayan ke laut dapat dari 

Djamaluddin menceritakan pengalamannya; 

“Mua nappayungimi tau dibacami shalawat nabi, mane alfatihah, pura dzio 

meraumi tau laodzi puang assalamang; Oh Puang paissangmmu anna paullemu, 

pasalama todzi membali mai dikappung, siola ingganana to usiolang. Mua 

macoami pappinaqding anna kaiyyangmi nyawa namiakke, mambaca nasang 

bomi tau shalawat nabi mane merrawungi tau naung di lopi. Mua namindaiqmi 

tau dzi lopi mambaca bomi tau Salamun Ala Nuhin Fil Alamin. Tappana diyaya 

nasangmi tau mambaca bomi tau paddoangan laudzi Puang: 

“Nabi Nuh di uluang 

Nabi Musa di tangnga  

Nabiullah di palaming 

Nabi Muhammad nahkodau” 

Artinya: 

“Kalau sudah mau berangkat, kita membaca shalawat Nabi, baru al-fatihah, 

kemudian kita memohon keselamatan: Oh Tuhan, dengan segala pengetahuanmu 
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dan kekuatanmu, selamatkan aku hingga kembali ke kampung halaman bersama 

dengan teman-teman. Kalau perasaan sudah baik, dan sudah merasa nyaman 

untuk berangkat, kita membaca lagi sholawat Nabi, lalu menuju perahu. Kalau 

sudah mau naik di perahu kita membaca lagi Salamun Ala Nuhin Fil Alamin 

kalau sudah di dalam perahu atau di atas perahu, kita membaca doa: 

“Nabi Nuh di haluan 

Nabi Musa di tengah 

Nabi Allah di buritan 

Nabi Muhammad sebagai nahkoda (pemimpin Armada)”. 

 Ketika berada di tengah lautan, ponggawa lopi selalu mengingat dan 

berdoa kepada yang kuasa akan keselamatan dan kelimpahan rezeki, selain merasa 

takut melakukan pelanggaran terhadap apa-apa yang dipantangkan. Karenanya 

selama dalam pelayaran, para ponggawa lopi tetap berusaha menghubungkan diri 

kepada yang kuasa dengan melaksankan shalat, meski secara Jamak qasar, dan 

kadang dilakukan dalam keadaan duduk. Khusus persoalan ini tergantung juga 

kepada orangnya, hanya para ponggawa lopi yang hampir rata-rata sudah berumur 

45 tahun keatas memiliki komitmen keagamaannya yang tinggi. Sementara 

kalangan sawi yang tergolong anak muda masih sangat labil akan perhatiannya 

terhadap salat lima waktu apalagi ketika berada di laut. 

3). Ritual Masa Distribusi 

Setelah beberapa hari berada di laut dan mendapatkan hasil yang 

menggembirakan, para nelayan akan kembali dengan perasaan lega. Disamping 

karena mendapatkan hasil, juga akan bertemu dengan keluarga yang sudah lama 

ditinggalkan. Begitu pula keluarga yang ditinggalkan selama beberapa hari juga 

akan merasa senang dan menyambut suami mereka dengan sukacita, karena akan 

kembali berkumpul selama beberapa hari. Walaupun tidak lama hanya beberapa 

hari sekitar 3-4 hari  namun mereka memaklumi profesi suaminya. 
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Jelas bahwa ritual-ritual itu sesungguhnya sangat terkait dengan 

kepercayaan nelayan terhadap Tuhan dan alam gaib, khususnya kekuatan-

kekuatan di laut yang berpotensi membahayakan titik bahaya di lautan dalam 

pandangan Nelayan adalah bahaya yang bersifat Supra power, karena 

berhubungan dengan kekuatan magis lautan. Kekuatan tersebut hanya bisa 

diselesaikan dengan dan ditaklukkan oleh “Dia yang Memiliki Segala Kekuatan”. 

Tak Pelak, seluruh prosesi ritual yang dilakukan hakikatnya adalah upaya untuk 

meyakinkan Sang Penguasa alam semesta “Tuhan” untuk menyelamatkan nelayan 

selama melaksanakan aktivitas di laut. 

Model spiritualisme Nelayan adalah bagian dari logika spiritual yang 

populer dalam agama monolitik. Dalam Islam keterkaitan manusia dengan Tuhan 

sangat kuat sebagai upaya manusia menegosiasi Tuhan untuk memberikan 

keselamatan kepadanya. Muslim menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui 

salat, misalnya, adalah bagian dari logika ini. Ketakutan manusia terhadap neraka 

sebagai hal yang membahayakan dan keinginan mendapatkan surga adalah 

motivasi yang paling lazim dalam melakukan ibadah. Tetapi dalam banyak hal 

kehadiran neraka dan surga dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak begitu 

terasa karena bersifat “cita-cita”. Berbeda dengan model spiritual nelayan yang 

diperhadapkan dengan fakta bahaya yang sesungguhnya ketika mengering lautan. 

Tak jarang nelayan akhirnya meninggal dunia sebagai implikasi bahaya laut. 

Karena itulah motivasi nelayan dalam melaksanakan ritual lebih “khusyuk” 

karena akan berhadapan langsung dengan bahaya.
66
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Apa yang dikisahkan Djamaluddin di bagian ritual penurunan atau 

pemberangkatan perahu sebelumnya adalah refleksi dari sistem ritual tersebut. 

Seorang nelayan Mandar tidak akan berangkat melaut jika perasaannya tidak 

nyaman. Jika sering berdebar atau selalu merasa tidak enak, maka perjalanan akan 

dibatalkan. Artinya tubuh nelayan menjadi salah satu penanda spiritual. Rasa 

aman dan nyaman dalam jiwa merupakan indikasi Tuhan telah memberikan 

perlindungan kepada mereka selama di laut. 

Lalu, Bagaimana jika tetap saja ada korban meninggal padahal seluruh 

ritual telah dilakukan? pertama, keteguhan hati. Nelayan Mandar menganggap hal 

tersebut bukan bagian dari kesalahan Tuhan tetapi Takdir manusia. Logikanya, 

jika seluruh ritual telah dilaksanakan dengan baik namun kemudian tetap saja 

tertimpa musibah, itu berarti Tuhan Memang telah menakdirkan nelayan untuk 

mendapatkan musibah. Lain halnya jika musibah itu terjadi tanpa didahului oleh 

prosesi ritual, maka nelayan merasa melanggar mekanisme alam. Itu diyakini 

bukan takdir Tuhan semata tetapi karena kekeliruan yang berakibat fatal. Dengan 

demikian, proses ritual akan berefek pada kenyamanan psikologis yang 

berimplikasi pada keselamatan diri nelayan keyakinan terhadap keselamatan 

sangat penting karena mempengaruhi kinerja yang ketika berada di laut dan itu 

berarti akan turut mempengaruhi rezeki yang akan diperoleh. 

Kedua, motif peningkatan pendapatan. Selain motivasi penangguhan hati 

dan keselamatan jiwa, seluruh proses ritual nelayan dilandasi motivasi 

mendapatkan rezeki yang banyak dan melimpah. Seperti halnya ancaman atas 

keselamatan keinginan untuk mendapatkan rezeki juga sangat bermakna 
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ekskatologis. Semuanya tergantung kepada Tuhan, Sang Penguasa alam. 

Masyarakat nelayan di Mandar memahami dengan baik bahwa rezeki adalah hak 

prerogratif Tuhan. Dialah yang berhak mengatur jumlah rezeki yang diberikan 

kepada manusia. Batasan manusia hanya sampai pada usaha yang keras dan doa. 

Dalam konteks tersebut, ritual menjadi bermakna. Bahan sesajian atau 

makanan yang ditampilkan pada ritual menjadi simbol pengharapan atas 

kelimpahan rezeki. Khusus dalam ritual makkuliwa, misalnya makanan dan 

minuman yang manis harus selalu ada. Makna-makna simbolik dari makanan atau 

minuman yang manis sudah menjadi pemahaman umum bagi masyarakat nelayan 

bahwa di dalamnya mengandung harapan kebaikan. Bahkan, segala perangkat 

ritual masyarakat nelayan merupakan benda-benda atau bahan-bahan yang sangat 

diakrapi. Karena di dalamnya terkandung makna pengharapan terkait dengan 

perolehan rezeki. 

Selain itu, pada diri nelayan selalu terpatri keyakinan terhadap keberadaan 

yang maha kuasa sebagai sumber segala-galanya, termasuk mengatur rezeki. 

Walaupun lahan pekerjaannya tidak pasti juga kemungkinan keberhasilan 

menangkap ikan sangat tipis, mereka tetap yakin bahwa Tuhan yang menentukan 

segalanya. Oleh karena itu upaya mendekatkan diri melalui keajaiban yang 

dianjurkan Islam dan pendekatan ritual, khususnya yang terkait dengan kelainan 

menjadi pilihan untuk dilakukan. Selain itu dengan keyakinan tersebut para 

nelayan juga berusaha untuk mengetahui hal-hal yang bisa digunakan 

berhubungan dengan yang maha kuasa. Para nelayan mengakui adanya 
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pengetahuan khusus menyangkut ke nelayan yang tidak disosialisasikan secara 

obral, sehingga keberadaannya dinilai sakral.
67

 

Pada dasarnya aktivitas nelayan yang memuat nilai-nilai religius magis 

dalam aktivitas nelayan, itu membuktikan bahwa nilai Islam dalam diri 

masyarakat nelayan yang berimplikasi pada aktivitas pekerjaan itu didukung dari 

keberadaan perahu itu sendiri. Karena sebagai sarana transportasi perahu Sandeq 

adalah tim Armada setiap nelayan yang turun melaut sehingga tetap meneguhkan 

hatinya terhadap Tuhan Allah SWT. dan lebih mendekatkan diri kepadanya. 

2. Moda Syiar Islam di Mandar 

a. Makna Simbolik Perahu Sandeq 

Perahu Sandeq memiliki peran sentral bagi suku Mandar, selain sebagai 

benda budaya, Sandeq juga merupakan alat yang digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan hidup masyarakatnya. Pada tahun 1850-an orang di Majene telah 

memakai perahu layar untuk berangkat Haji dari Mandar, karena berdasar bahwa 

baru pada tahun 1891 kapal laut mulai beroperasi di Indonesia dan mengangkut 

jemaah-jemaah haji ke Jeddah (Mekkah).
68

 

Fakta menunjukkan bahwa perahu Sandeq lebih berkembang di Desa 

Pambusuang daripada daerah lain, meskipun berdasar beberapa keterangan 

informan bahwa asal mula perahu Sandeq, bukan dari Pambusuang, tetapi daerah 

Majene. Keterangan tersebut berdasar pada fakta dilapangan, bahwa di sepanjang 

desa pesisir di Kabupaten Majene sudah didominasi oleh kapal bermesin, bukan 
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Sandeq lagi. Meskipun begitu, perahu Sandeq yang ada sekarang ini di 

Pambusuang adalah perahu Sandeq yang sudah berusia 20-an tahun, artinya 

perahu ini, sudah tua. Dari sisi kuantitas mungkin perahu Sandeq memiliki jumlah 

yang sedikit, tetapi yang membedakan antara Sandeq dan kapal/perahu lain adalah 

bagaimana kualitas dari perlakuan masyarakatterhadap perahu ini, penuh dengan 

ritual, pamali (pantangan), dan ussul (kebiasaan-kebiasaan yang berkeyakinan).
69

 

1). Makna Simbolik Dasar Lambung perahu atau Belang  

Lambung Perahu atau belang merupakan bagian paling bawah dari 

lambung perahu Sandeq, terbuat dari pohon kayu utuh yang dikeruk tengahnya. 

Bagian ini merupakan dasar dari ukuran panjang dan besarnya sebuah perahu 

Sandeq. Belang adalah dasar dari perahu Sandeq. Ibarat sebagai sebuah bangunan, 

belang merupakan pondasinya. Dalam konteks ini, dasar dari pembuatan, arah dan 

laju perahu merujuk pada pondasi keyakinan, yakni ussul, pamali dan mantera, 

yang bagi suku Mandar merupakan kekuatan batin dan spiritualitas yang 

integral
70

. 

Demikian bahwa Ussul mengacu pada kebiasaan yang dianjurkan, pamali 

adalah sesuatu yang dilarang dan mantera merupakan bacaan yang diyakini 

memiliki kekuatan. Ketiga hal ini merupakan bagian dari nilai ketuhanan yang 

dipadukan dengan praktik-praktik kebudayaan, dan inilah yang menjadi salah 

kekuatan pondasi hidup suku Mandar.  

2). Makna Simbolik Kepala Perahu atau Paccong  
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Paccong merupakan bagian paling depan dari perahu Sandeq. Bentuknya 

limas segitiga runcing, paling depan, dan paling menjulang ke atas. Bagian ini 

dapat juga digunakan sebagai panduan arah haluan perahu, karena mudah dilihat 

dari belakang bahkan ketika perahupada posisi sedikit turun ke laut, paccong tetap 

akan kelihatan.
71

 

Paccong lebih dianalogikan sebagai kepala dari perahu Sandeq, berada di 

depan dan mendongak ke atas. Kepala dalam konteks ini identik dengan cara kerja 

pikiran untuk menggerakkan hidup dari perahu dan suku Mandar. Hal yang 

menunjukkan rasionalitas suku Mandar, bagaimana mereka mengedepankan cara-

cara rasional dalam mencari rezeki, yang dibungkus ideologi Islam.Posisi paccong 

yang selalu mendongak ke atas merupakan posisi kepala manusia ketika 

berdoa.Jadi perahu Sandeq „selalu berdoa‟ kepada Yang di Atas, Allah SWT.
72

 

 

3). Makna Simbolik Petaq Perahu 

Petaq merupakan lubang berbentuk segi empat yang berada diantara 

kalandara, bisaberfungsi sebagai pintu palka atau geladak. Petaq pada perahu 

Sandeq terdiri dari tiga tempat, petaq di depan (petaq diolo), tengah (petaq 

tangnga), dan belakang (petaq buiq). Ketiga petaq dalam Sandeq bukan sekedar 

mengindiksikan pembagian tempat, ruang tugas dan fungsi, serta bagian dari 

sebuah perahu. Petaq bagian depan sebagai tempat barang menyimbolkan harapan 

akan banyaknya hasil tangkapan, rizki, dan petaq bagian tengah merupakan 

wilayah dari sawi, karena di tengah merupakan pusat aktifitas kerja manusia. 
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Petaq belakang merupakan ruang bagi pemimpin Sandeq atau ponggawa, di 

sinilah aktifitas kepemimpinan dalam perahu dijalankan.
73

 

Ketiga petaq tersebut masing-masing memiliki nabi tersendiri, petaqdepan 

ber-Nabikan Sulaiman yang dikisahkan sebagai Nabi yang kaya raya, sebagai 

simbol rizki. Petaq tengah Nabi Ibrahim sebagai Nabi pendiri Ka‟bah, di sanalah 

substansi dari pusat aktifitas manusia, sedangkan petaq belakang Nabi Nuh, 

sebagai pemimpin dalam perahu, Nabi pertama yang membuat perahu. 

Pemahaman akan ke-Nabian ini juga merupakan simbolisasi faham agama 

yang menunjukkan betapa suku Mandar memiliki referensi kehidupan duniawi 

yang berdasar pada ajaran agama Islam. Disamping itu, ini juga merupakan bukti 

bahwa suku Mandar memegang kuat keteladanan dan kesempurnaan seorang Nabi 

dalam kehidupan mereka. Ini bukti, betapa ideologi Islam kuat menancap dan 

menyatu dalam segala aktifitas kehidupan mayoritas suku Mandar.
74

 Islam telah 

melingkupi seluruh orientasi ekonomi dan keselamatan yang ada dalam perahu. 

4). Makna Simbolik Sanggar Kemudi atau Sanggilang 

Sanggilang terdiri dari dua balok melintang, bagian atas dan bawah. 

Sanggilang merupakan tempat tumpuan atau penyandar untuk kemudi atau guling 

ketika digerakkan oleh nahkoda atau ponggawa perahu.Dua buah balok melintang 

sebagai sanggar kemudibagi masyarakat nelayan suku Mandar merupakan sesuatu 

yang berpasangan, sanggilang yang berada di atas sebagai sanggilang moane, 

laki-laki, dan yang di bawah sebagai sanggilang baine, perempuan.
75
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Inilah konsep hidup dalam budaya suku Mandar yang disebut sebagai 

siwali-parri, dimana peran laki-laki dan perempuan secara bersama-sama sebagai 

tumpuan arah hidup ekonomi keluarga.Meski begitu, posisi laki-laki yang berada 

di atas masih menunjukkan adanya dominasi antar keduanya. Penerjemahan 

aplikatif dalam konsep gender lokal masyarakat Mandar adalah bahwa ketika sang 

suami berangkat berlayar, maka sang istri akan selalu menjaga marwah diri 

sembari menenun kain khas Mandar. Kalau ditarik dalam konteks ajaran dan 

kesejarahan Islam, bahwa perempuan juga memiliki posisi yang istimewa.
76

 

5). Makna Simbolik Layar Perahu atau Sombal/Sobal 

Bentuk layar segi tiga merupakan simbol pemaknaan akan hubungan 

antara Allah, Muhammad, dan Adam. Ketiga unsur yang tidak bisa dilepaskan 

dalam aktivitas mereka dalam berlayar. Hal tersebut menunjukkan ideologi cara 

ber-Islam suku Mandar, dimana Allah, Nabi Muhammad dan Nabi Adam 

merupakan bentuk keyakinan dan sifat kemanusiaan mereka.  

Layar perahu juga dimaknai sebagai „hati‟ dari perahu Sandeq, seperti 

halnya manusia, angin bagi Sandeq diibaratkan sebagai nafas, jadi keluar-

masuknya angin pada layar, seperti halnya keluar-masuknya nafas pada hati 

manusia.
77

 Dalam pemahaman Islam Sufistik, yang keluar-masuk inilah yang 

selalu berzikir. Jadi, kemampuan menggerakkan layar juga kemampuan 

mengelola dan menggerakkan hati Sandeq untuk memaksimalkan daya hidupnya, 
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seperti kemampuan manusia untuk mengelola dan menggerakkan hati yang akan 

selalu beri-Islam.
78

 

b. Transportasi Syiar Islam di Mandar 

Penggunaan Sandeq sebagai transportasi dakwah merupakan sarana paling 

relevan dalam aktivitas syiar Islam. Hal ini didukung letak geografis Mandar 

sebagai daerah pesisir. 

Imam Lapeo (K.H. Muhammad Thahir) Berdakwah di Mandar pada ke-19 

merupakan pemegang estafet penyiaran Islam yang telah dirintis oleh ulama-

ulama sebelumnya. Dalam menge,bngkan Islam, Imam Lapeo menggunakan 

pendekatan tasawuf (tarekat), pendidikan dan perkawinan.
79

 

Dalam kehidupannya, Imam Lapeo melangsungkan perkawinan sebanyak 

enam kali. Perkawinan ini didasarkan pada kesadarannya bahwa hal tersebut 

merupakan salah satu strategi dakwah yang paling efektif dalam pembaharuan 

Islam.  

Pernikahan Imam Lapeo dapat digambarkan sebagai berikut; yakni istri 

pertama bernama Rugayyah, berasal dari Pambusuang, dari perkawinannya itu 

beliau dikaruniai 8 orang anak antara lain bernama St. Fatimah, St Hidayah, Muh. 

Yamin, Abd Hamid, Muh. Muchsin, St. Aisyah, St. Muhsanah, dan St. 

Marhumah. Perkawinan yang kedua dengan seorang gadis yang bernama st 

halifah dari daerah campalagiang. Perkawinan beliau yang kedua itu tidak 

dikaruniai anak. Istri ketiga bernama St Hadijah, dari daerah Balanipa, yang 

melahirkan seorang anak yang bernama Najamuddin. Istri keempat bernama St. 
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Attariyah dari daerah Tinambung, perkawinannya yang keempat itu juga tidak 

dikaruniai anak. Perlu digaris bawahi bahwa dari keempat istri beliau diatas 

merupakan keluarga atau keturunan tokoh-tokoh masyarakat,
80

 dari setiap daerah 

asalanya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mengembangkan Islam 

dikalangan Masyarakat, melalui orang-orang yang berpegaruh di daerahnya. 

Perkawinan beliau yang kelima, yakni dengan seorang putri yang bernama 

Syarifah Hidah, namun perkawian itu juga tidak dikaruniai anak. Dan perkawinan 

beliau yang keenam, yakni dengan St. Amirah yang berasal dari keturunan Raja 

(Mara‟dia) Mamuju dan dari perkawinan ini beliau dikaruniai empa orang anak 

yang masing-masing bernama Abdul Muthalib, St. Sabannur, St. Aisyah, dan 

Yang terakhir St. Aminah. 

Perlu dikemukakan disini, bahwa zaman dimana Imam Lapeo lahir dan 

dibesarkan berada pada masyarakat yang bercirikan feodal. Hal itu ditanai dengan 

adanya penguasa, abdi raja bahkan daerah Mandar secara keseluruhan pada masa 

itu berstatus daerah jajahan pemerintah Hindia Belanda.
81

 Kondisi itu merupakan 

tantangan tersendiri bagi K. H. Muhammad Tahir baik dalam kehidupannya 

sebagai anggota masyarakat biasa maupun sebagai penganjur agama Islam.  

Imam Lapeo menghembuskan nafas terakhir dengan tenang diperkirakan 

pada tahun 1952 dalam usia 114 tahun, hari selasa 27 Ramadhan 1362 H., tanggal 

17 Juni di Lapeo (sekarang wilayah Kec. Campalagiang, Kabupaten Polewali 

Mandar). Beliau dimakamkan di halaman Masjid Nur Al-Taubah di Lapeo yang 
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dibangunnya. Yang masyarakat Mandar menyebutnya Masigi Lapeo (Masjid 

Lapeo). 

Pola penyiaran Islam yang dikemukakan Imam Lapeo ada tiga poin yaitu: 

1. Perkawinan 

Penyiaran Islam di Indonesia membuktikan bahwa perkawinan adalah 

merupakan cara yang paling efektif, baik pada awal kedatangan Islam mauapun 

pada masa-masa selanjutnya (setelah masuknya Islam), karena melalui 

perkawinan memberi kauntungan yang tidak kecil nilainya dalam sejarah Islam di 

Indonesia. Perkawinan itu bahkan lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara 

muballig atau ulama dengan seorang putrid bangsawan (anak raja) ataupun 

dengan putri penguasa lainnya. Karena dengan perkawinan yang terjadi 

peningkatan sosial budaya, sosial ekonomi, utamanya peningkatan status sosial 

politik yang dapat mempercepat tersebarnya ajaran agama Islam. Dalam sejarah 

nasional Indonesia Jilid III ditulis bahwa Maulana Ishaq datang di Balambangan 

dan kemudian menikah dengan putrid raja negeri tersebut yang kemudian 

melahirkan Sunan Giri. 

Selain penyebaran Islam melalui saluran (jalur) perkawinan, Imam Lapeo 

juga melakukan pemurnian ajaran agama Islam kepada masyarakat yang telah 

menganut Islam. Akan tetapi dalam praktek sehari-harinya masih mencampur 

baurkan antara ajaran agama Islam dengan tradisi atau adat-istiadat Islam yang 

telah mendarah daging dalam masyarakat. Sehingga mereka dapat mengetahui 

bahwa apa yang mereka lakukan itu masih ada yang bertetangan dengan ajaran 
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Islam yang harus ditinggalkan dan yang tidak bertentanagn dapat dilanjutkan 

sebagai budaya di daerah itu.
82

 

2. Pendidikan 

 Salah satu saluran (jalur) pengembangan Islam yang tak kalah efektif 

demgan jalur-jalur yang lain adalah jalur pendidikan. Pendididkan sebagai jalur 

penyiaran dan pengembangan Islam dapat berlangsung dalam rumah tangga 

sebagai pendidikan Informal, dapat pula di pondok posantren (sekolah) sebagai 

pendidikan formal. Ataupun berlangsung dari rumah-kerumah ataukah dari 

masjid-kemasjid sebagai pendidikan non formal.
83

 

 Pendidikan informal yang berlangsung dalam rumah tangga dapat 

dilakukan apabila dalam rumah tangga itu ada yang memahami tentang agama 

Islam, maka anak- anak itu diajar membaca al-Quran (mengaji). Akan tetapi, bila 

dalam suatu rumah tangga tidak ada yang bisa mengajarkan pemahaman 

mengenai ajaran agama Islam, maka mereka dianjurkan untuk mencari guru yang 

bisa mengajarkan anak-anak mereka, atau menempatkannya di salah satu 

pesantren-pesantren yang mungkin jaraknya tidak jauh dari pemukiman mereka 

sebagai forum pendidikan formal. 

 Imam Lapeo dalam melakukan penyebaran Islam melalui saluran 

pendidikan, dapat dilihat pada kegiatan beliau dirumahnya mengajar para santri 

yang berdatangan dari jauh. Mengingat kian hari murid Imam Lapeo semakin 

bertambah jumlahnya dan beliau juga tidak mampu lagi untuk mengajar sendiri 
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maka beliau mendirikan pesantren yang oleh Imam Lapeo memberi nama 

madrasah itu Al-Diniyah Al-Islamiyah Ahlusunnah Wal Jama‟ah dengan dibantu 

oleh beberapa orang guru. 

 Usaha pengembangan Islam yang dilakukan Imam Lapeo dalam bidang 

pendidikan, tidak hanya dilakukan di Lapeo akan tetapi dilaksanakan pula di 

kampung- kampung dan desa-desa dalam Mandar itu sendiri. Dan bahkan juga 

melakukan pengembangan Islam di luar daerah dengan sarana transportasi yang 

digunakan dalam melaksanakan syiar islam salah satunya adalah Sandeq. 

3. Tasawuf 

 Sejarah telah mencatat bahwa penyebaran Islam di Indonesia dilakukan 

pula dengan saluran tasawuf. Hal ini disebabkan karena kempuan para penyiar-

penyiar Islam melalui saluran tasawuf itu menyajika ajaran Islam menurut kadar 

penerimaan obyeknya. Tradisi atau kebiasaan orang-orang mandar yang sudah 

berakar dari sejak dulu kadang kala dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan 

ajaran Islam agar apa yang mereka sampaikan dapat diterima dan dipahami 

dengan cepat. 

 Imam Lapeo dikenal dengan gelar Tosalama (yang memperoleh 

keselamatan), ataupun Tomakkarama (yang mempunyai kekeramatan) juga 

melakukan juga melakukan penyebaran Islam melalui tarekat, disamping saluran 

atau jalur-jalur pengislaman yang telah diuraikan di atas. 

 Ajaran tarekat yang Imam Lapeo ajarkan di daerah ini adalah tarekat 

Syasiliyah, dimana tarekat ini beliau pelajari ketika menuntut ilmu di Padang 

Sumatera Barat. Lalu beliau perdalam lagi ketika berada di tanah suci Makkah. 
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Beliau menganjurkan kepada murid-muridnya agar memperbanyak shalat sunnat 

dan dzikir kepada Allah SWT secara rutin pada waktu-waktu yang telah 

ditentukan. Mereka yang berguru mengenai ilmu tarekat kepada Imam Lapeo 

berasal dari kalangan orang-orang yang mengerti tentang syariat Islam, dengan 

kata lain mereka ingin memperdalam atau menambah ilmunya untuk semata-mata 

mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan meninggalkan segala perbuatan 

maksiat, mengerjakan segalah ibadah yang diawajibkan, mengerjakan ibadah 

sunnat sesuai dengan kadar kemampuannya, dzikir kepada tuhan sebanyak 

mungkin sekurang-kurangnya seribu kali sehari semalam, istigfar sebanyak 

seratus kali dalam sehari semalam serta beberapa dzikir lainnya.
84

 

 Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penyebaran Islam yang 

dilakukan oleh Imam Lapeo melalui tasawuf ditinjau dari motivasi obyeknya ada 

dua: Pertama adalah golongan yang ingin memperdalam ilmu agama Islam 

utamanya dalam aliran tasawuf (tarekat). Mereka itu adalah orang-orang yang 

sudah mengetahui ajaran agama Islam, kemudian berguru pada beliau tentang 

tarekat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal 

agama Islam atau para penganut kepercayaan animime dan dinamisme yang 

percaya terhadap roh nenek moyang dan benda-benda mati. 

Dalam melaksanakan syiar Islam Imam Lapeo menggunakan dua 

transportasi dalam berdakwah yaitu bendi/dokar dan perahu. Dalam 

penggunaannya dalam sarana berdakwah bendi dan perahu lebih diklasifikasikan 
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pada jarak pengguanaan bendi hanya sarana berdakwah di sekitaran polewali, 

campalagian, balanipa dan tinambung.
85

  

Jarak yang dekat Untuk di sekitaran Campalagian bendi transportasi 

efisien untuk berdakwah. Sedangkan untuk jarak yang jauh perahu adalah 

transpotasi yang paling relevan untuk bepergian untuk melakukan dakwah 

diajarak yang cukup jauh meliputi Banggae, Pamboang, Sendana, Malunda, 

Tappalang dan Mamuju.
86

 

Peneliti kemudian mnyimpulkan bahwa aktivitas dakwah dengan sarana 

transportasi laut. Besar dugaan bahwa perahu atau Pakur yang digunakan adalah 

Sandeq dalam rumpun perahu bercadik karena pada abad ke-19 sampai abad ke-

20 perahu Sandeq tipe layar sangat ramai digunakan. 

Abad ke-19 hingga awal Abad ke-20 perahu cadik jenis Pakur sangat 

ramai digunakan dalam aktivitas perdagangan karna ukuran perahu Pakur lebih 

besar. Dalam setiap aktivitas dakwahnya imam lapeo dikisahkan di setiap di 

beberapa daerah yang disinggahi Imam Lapeo selalu mendirikan musholah salah 

satunya di Tappalang dan Mamuju makanya beliau dikenal juga sebagai Kaji 

Tappalang. 

Perahu cadik yang meliputi Olang Mesa, Pakur dan Sandeq sangatlah 

penting untuk mayarakat Mandar selain sebagai salah satu simbol orang-orang 

Mandar. Sandeq juga sangat membantu dalam hal keagamaan sebagai sarana 
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transportasi masyarakat dalam melaksanakan syiar islam oleh beberapa ulama 

Mandar sehingga pemahaman agama Islam sangat kental sampai dengan saat ini. 
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BAB V 

  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa uraian bab diatas maka penulis mengambil 

kesimpulan mengenai perahu Sandeq di Mandar. 

1. Pada dasarnya perahu Sandeq di Mandar sudah hadir ribuan tahun yang 

lalu dilihat dari aspek migrasi bangsa austronesia yang sampai Pulau 

Sulawesi, seperti yang terdapat di Goa Sulawesi Tenggara terdapat lukisan 

perahu. Aspek yang menunjang aktivitas masyarakat pesisir diantanranya 

sebagai sarana transportasi tentunya masyarakat Mandar sangat relevan 

dengan aktivitas transportasi menggunakan perahu karna wilayah pesisir. 

Aspek pariwisata budaya (minat khusus) karena ibaratnya Sandeq adalah 

perahu langka serta event Sandeq Race. Perahu Sandeq juga digunakan 

sebagai media penangkapan ikan dengan beberapa jenis penangkapan ikan 

yang biasa dilakukan dengan menggunakan perahu Sandeq: mameang, 

marroppo, motangnga/mattallo‟, mangoli, dan mallarung/malladzu. 

2. Perubahan Sandeq meliputi Olang Mesa, Pakur dan Sandeq sampai pada 

Sandeq modern. Proses pembuatan perahu Sandeq di mulai dengan 

pembuatan belang, pemasangan palea, pemasangan tobo, pemasangan 

papan lamma, papan tari, pemasangan tajo, pemasaangan paccong, 

pemasangan salar dan bumbungan, kemudian sanggilang dan guling, 

pemasangan lapar dan galaggang, pembuatan petak, pemasangan baratang, 
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bakung/tadhi, pemasangan palatto, pallayarang, pembuatan peloang, sobal, 

pemasangan tambera, pemasangan pannarai, tukal baya-baya dan pekka, 

pembuatan pallewa-lewa, pembuatan balango, mallepa atau mendempul 

pakai lepa dan pengecatan. 

3. Nilai-nilai Islam dapat dilihat dalam praktik kebudayaan yang bersumber 

sepenuhnya dari tradisi lokal. Adapun aktivitas nelayan dalam nilai-nilai 

Islam dalam ritual perahu yaitu; Ritual masa Konstruksi, Ritual masa 

produksi dan Ritual distribusi. Selanjutnya nilai Islam dalam simbolik 

perahu Sandeq yaitu; makna simbolik lambung atau belakang perahu, 

makna simbolik kepala perahu atau paccong, makna simbolik petaq 

perahu, makna simbolik sanggar kemudi atau sanggilang dan makna 

simbolik layar atau sobal/sombal. Dengan bebrapa poin diatas semuanya 

memiliki nilai yang bermuatan Islam. Penggunaan sandeq sebagai sarana 

syiar islam sangat massif digunakan Imam Lapeo dalam melakukan syiar 

Islam. 

B. Implikasi 

Masyarakat adalah instrumen fundamental untuk melestarikan suatu 

budaya atau tradisi yang sudah ada, seperti halnya dengan perahu Sandeq sebagai 

warisan budaya yang ada di Mandar. Saya berharap kepada seluruh elemen 

masyarakat maupun pemerintah, untuk senantiasa menjaga dan melestarikan 

budaya-budaya yang menjadi simbol di litaq pembolongang dan mampu 

memperkaya kearifan lokal Indonesia khususnya di Mandar. 
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Maka generasi hari inilah yang memiliki peranan penting untuk tetap 

mempertahankan peninggalan-peninggalan yang ada di setiap daerah masing-

masing agar pelestarian tersebut tidak mudah punah ataupun tergilas oleh zaman. 

Seperti transportasi perahu bercdaik yang ada di Mandar, transportasi perahu 

bercdik ini sudah ada sejak dahulu sebagai generasi penerusnya harus tetap 

mempertahankan perahu bercdaik tersebut karena ini adalah warisan leluhur. 

Terlebih anak muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus ikut 

melestariakan kebudayaan yang ada di Mandar ini termasuk alat transportasi 

tradisional. Selain itu juga memperkenalkan keseluruh dunia bahwa Mandar 

memiliki perahu bercdaik sebagai warisan budaya yang sampai saat ini masih 

bertahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perahu Sandeq mampu menjadi 

warisan budaya baik secara nasional maupun internasional. 

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa UIN 

Alauddin Pasca Sarjan dan Tentunya Masyarakat Mandar. Saran dan kritik 

diharapkan penulis dalam perbaikan tulisan ini. Terima kasih. 
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