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ABSTRAK 

Nama  : Nini Ismayani 

Nim : 40200118015 

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam 

Judul Skripsi : Songko Recca’ Sebagai Ikon Budaya Bone di Desa 

Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui warisan budaya 

berupa benda yang ada di Kabupaten Bone khususnya di Desa Paccing yaitu 

Songko Recca’ sebagai ikon kebudayaan. Adapun masalah yang diteliti dalam 

tulisan ini difokuskan ke dalam beberapa hal, yaitu: 1) Bagaimana latar belakang 

sejarah kemunculan Songko Recca’ di Desa Paccing?, 2) Bagaimana bentuk dan 

makna simbolis Songko Recca’ di Desa Paccing?, serta 3) Bagaimana tanggapan 

masyarakat tentang penggunaan Songko Recca’ di Desa Paccing?.  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian budaya dengan data 

kualitatif yang dianalisis secara deskriptif untuk mengungkapkan fakta tentang 

Songko Recca‟ sebagai ikon budaya Bone yang ada di Desa Paccing. Data 

diperoleh melalui penelitian lapangan yang bersumber dari data primer dan data 

sekunder yang relevan dengan pendekatan historis, pendekatan budaya dan 

pendekatan sosiologi. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 

dokumentasi dan perekaman atau audio. 

Penelitian ini menemukan: 1) Songko Recca’ merupakan warisan budaya 

di Kabupaten Bone yang awal dikenalnya pada saat terjadi peperangan antara 

Kerajaan Bone dan Tator. Selanjutnya Songko Recca’ mengalami perkembangan 

khususnya di Desa Paccing yang dikenal sebagai daerah produksi Songko Recca’. 

2) Songko Recca’ terdapat dua jenis, yaitu Songko Kabusa dengan warna polos 

dan Songko Pammiring Pullaweng yang terbuat dari benang emas. Pada bentuk 

Songko Recca’ terdapat dua jenis motif yaitu motif pada bagian tengah yang 

disebut dengan istilah motif bunga dan motif pada bagian bawah yang disebut 

dengan istilah panji dan masing-masing motif tersebut memiliki makna tertentu. 

3) Penggunaan Songko Recca’ juga telah mengalami perubahan yang disebabkan 

oleh perkembangan zaman. Adapun pada masa kerajaan dulu yang dapat 

menggunakan Songko Recca’ hanya para Raja dan kaum bangsawan saja karena 

pada zaman tersebut penggunaan Songko Recca’ sebagai penentu tingkat derajat 

seseorang. Adapun pada zaman sekarang ini penggunaannya sudah tidak 

ditentukan lagi, siapa saja yang ingin menggunakan Songko Recca’ jika mampu 

secara finansial maka dia cukup membelinya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan mampu menambah 

wawasan khazanah ilmu pengetahuan tentang  Songko Recca’ sebagai ikon 

budaya Bone serta sebagai bahan kajian mendalam atau rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan merupakan warisan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan 

dilestarikan oleh masyarakat sebagai jati diri bangsa. Setiap daerah di Indonesia 

memiliki warisan budaya yang menjadi ciri khas dari masing-masing daerah 

tersebut. Adapun pandangan Islam mengenai kebudayaan adalah dua hal yang 

harus berjalan beriringan.  

Pada dasarnya kebudayaan itu bukan agama, dan agama itu bukan 

kebudayaan, melainkan keduanya hadir untuk saling melengkapi satu sama lain. 

Islam datang bukan untuk menghilangkan kebudayaan yang telah ada dalam 

masyarakat melainkan menyempurnakannya dengan memasukkan nilai agama 

kedalamnya melalui proses akulturasi antara ajaran Islam dengan kebudayaan 

tersebut. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A’raaf (7): 199). 

ينَ  لِ اهِ جَ لْ نِ ا ضْ عَ رِ َعْ أ فِ وَ رْ ُ ع لْ ا ِ رْ ب هُ ْ أ وَ وَ  فْ عَ ْ ل ذِ ا   خُ

Terjemahnya: 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjaan yang ma‟ruf 

(tradisi yang baik) serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. 

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika suatu 

kebudayaan tidak bertentangan dengan agama, maka Islam mengganggap bahwa 

kebudayaan atau tradisi tersebut masih bisa dilaksanakan dalam masyarakat, 

namun jika terdapat unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka Islam 

disini berperan bukan menghilangkan kebudayaan tersebut tapi menyingkirkan hal 

yang dianggap bertentangan dan kemudian memasukkan nilai agama kedalamnya 

atau dengan kata lain Islam disini menyempurnakan kebudayaan yang ada dalam 

masyarakat. 
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Ayat tersebut juga menegaskan bahwa budaya atau tradisi yang tidak 

menantang ajaran agama Islam seharusnya dilestarikan dan dijaga dengan baik, 

seperti halnya di tanah Ugi, To Ugi yang berarti orang Bugis, ciri utama dari suku 

Bugis yakni bahasa dan budayanya. Namun perkembangan suku Bugis untuk 

sekarang ini signifikan, karena telah tersebar luas di seluruh Nusantara, 

penyebaran suku Bugis di Nusantara ini disebabkan karena mata pencarian orang 

Bugis adalah nelayan dan pedagang, sebagian dari mereka suka merantau ke 

negeri orang lain. Hal lain juga disebabkan karena adanya faktor historis dan 

filosofis bagi orang Bugis itu sendiri di masa lampau. 

Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan yang ada di 

Sulawesi Selatan dan termasuk kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. 

Kerajaan Bone sendiri dalam catatan sejarah didirikan oleh To Manurung’e ri 

Matajang pada awal abad XIV atau pada tahun 1330.
1
 

Suku Bugis Bone sama halnya dengan suku-suku lainnya yang dikaruniai 

berbagai jenis budaya dan identitas lokal daerah tersebut. Seperti halnya Songko 

Recca’ sebagai peninggalan sejarah yang masih terlihat di abad moderen 

sekarang. Songko Recca’ merupakan sebuah Songko yang menjadi identitas 

sekaligus pelengkap saat seseorang sedang menggunakan pakaian adat Bugis, dan 

tidak bisa dipungkiri lagi tentang kharisma pemakai Songko ini, namun yang perlu 

di ketahui bahwa adanya aturan ketika kita akan memakai Songko peninggalan 

raja tersebut. 

Songko Recca’ menurut sejarah muncul dimasa terjadinya perang antara 

Bone dengan Tator tahun 1683. Pasukan Bone pada waktu itu menggunakan 

                                                           
1
 Andi Baso Mappasissi (49), Budayawan di Kabupaten Bone, Wawancara, Musium 

Bone, 15 Februari 2022. 
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Songko Recca’ sebagai tanda untuk membedakan dengan pasukan Tator. 

Selanjutnya pada masa pemerintahan Raja Bone Ke-32 Lamappanyukki tahun 

1931 Songko Recca’ menjadi semacam kopiah resmi atau Songko kebesaran bagi 

raja, bangsawan, dan para ponggawa-ponggawa kerajaan. Untuk membedakan 

tingkat kederajatan diantara mereka, maka Songko Recca’ dibuat dengan 

pinggiran emas (Pammiring Pulaweng) yang menunjukkan strata pemakainya. 

Songko Recca’ yang bercorak lapisan emas itu disebut juga Songko 

Pammiring. Pada masa kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar, benang emas yang 

melingkar pada Songko Recca’ memiliki makna, makin tinggi lingkaran emasnya 

berarti semakin tinggi derajat kebangsawanan pemakainya.  

Bagi masyarakat Bugis Bone Songko Recca’ identik sebagai seni budaya 

yang harus dipertahankan, serta kita selalu dituntut untuk menjaga nilai-nilai dan 

pesan-pesan yang ada dalam Songko Recca’ dan juga selalu menjaga pesan-pesan 

orang tua yakni salah satunya yang berbunyi “Tania tau ogi Bone narekko de’na 

issengi riaseng Songko Recca’” yang artinya bukan orang Bugis Bone kalau tidak 

mengetahui falsafah Songko Recca’. 

Pada masa kerajaan terdapat aturan yang berlaku bagi pemakai Songko 

Pammiring, bangsawan tinggi atau yang berkedudukan sebagai raja dan juga bagi 

anak raja yang dianggap berdarah biru  boleh menggunakan Songko Pammiring 

yang seluruhnya terbuat dari emas murni.  

Seiring dengan perkembangan zaman moderen sekarang ini, masyarakat 

yang tidak lagi memandang adanya perbedaan kasta, aturan-aturan tersebut tidak 

berlaku lagi dan menganggap semua lapisan masyarakat boleh memakai Songko 

Recca’ jenis apapun. Namun bagi mereka yang mengerti akan filosofi Songko 

Pammiring tidak akan sembarangan memakainya, karena selain menunjukkan 

kharisma pemakainya, Songko Recca’ juga menunjukkan siapa sebenarnya orang 
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yang memakainya. Karena semakin bagus Songko Recca’yang dipakai, diukur 

dengan hiasan emas yang menutupinya, maka akan menunjukkan tingkat prestasi 

pemakainya. 

Dengan kata lain Songko Recca’sebagai penanda siapa sebenarnya kita. 

Namun setelah masa kerajaan berakhir, Songko Recca’ atau Songko Pammiring 

tersebut semua kalangan bisa memakainya tanpa mengenal strata sehingga aturan 

pemakaian Songko Recca’ sudah tidak dipedulikan lagi. 

Menurut Puang Baso keturunan bangsawan Bone, bahwa banyak 

masyarakat yang memakai Songko Recca’ tidak mengetahui sejarah dari 

keberadaan Songko Recca’ sehingga kebanyakan dari masyarakat Bone tidak 

paham mengenai aturan pemakaian Songko tersebut.
2
 

Sehingga Songko Recca’ sudah tidak dianggap sebagai peninggalan 

budaya yang berharga, Songko Recca’ di masa pemerintahan demokrasi sekarang 

ini sudah tidak menjadi penutup kepala yang istimewa lagi karena sudah keluar 

dari makna dan kegunaannya sebagai identitas suku Bugis Bone 

Ini terjadi karena yang menjadi masalah saat ini kurangnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya peranan budaya lokal sebagai identitas bangsa yang 

harus terus dijaga keaslian ataupun kepemilikannya. Hal ini disebabkan adanya 

anggapan bahwa budaya lokal lebih bersifat statis dibandingkan budaya global 

yang lebih bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. 

Faktor lainnya yang menyebabkan termarginalisasinya budaya lokal, yaitu 

globalisasi. Globalisasi menyebabkan masyarakat tidak begitu peduli dengan 

kebudayaan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya budaya asing ke 

                                                           
2
 Andi Baso Mappasissi (49), Budayawan di Kabupaten Bone, Wawancara, Musium 

Bone, 15 Februari 2022. 
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Indonesia khususnya di tanah Bugis Bone melalui media massa (elektronik, cetak) 

serta melalui dunia maya (internet) sangat mempengaruhi perkembangan budaya 

lokal masyarakat Indonesia terkhusus di Kabupaten Bone. Kehadiran teknologi 

informasi dan komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Sehingga 

jarang pemuda-pemuda atau generasi sekarang yang paham dan ingin belajar 

tentang budaya lokal terkhusus di Kabupaten Bone. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan 

rumusan masalah yang akan diteliti mengenai Songko Recca’ Sebagai Ikon 

Budaya Bone di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, yaitu: 

1. Bagaimanakah Latar Belakang Sejarah Kemunculan Songko Recca’ di 

Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone? 

2. Bagaimanakah nilai budaya dan makna simbolis bentuk Songko Recca’ di 

Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone? 

3. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang penggunaan Songko Recca’ 

di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Dalam setiap penelitian pasti ada tujuan yang akan dicapai oleh seorang 

peneliti tersebut, adapun pada bagian ini akan dijelaskan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjawab semua rumusan masalah yang akan 

dipecahkan, yaitu : 

a. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan latar belakang 

sejarah kemunculan Songko Recca’ di Desa Paccing Kecamatan 

Awangpone Kabupaten Bone. 



6 
 

 
 

b. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan nilai budaya 

dan makna simbolis bentuk Songko Recca’ di Desa Paccing 

Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. 

c. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tanggapan 

masyarakat tentang penggunaan Songko Recca’ di Desa Paccing 

Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone? 

2. Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi peneliti sendiri, 

serta para pembaca selanjutnya. Adapun kegunaan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Peneliti berharap semoga hasil telitiannya mengenai Songko Recca’ 

Bone ini bisa berguna dan menambah keilmuan baru khususnya untuk pelajar 

atau mahasiswa jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Selain itu diharapkan 

dengan adanya penelitian ini bagi pembaca dapat menyadarkan akan 

pentingnya menjaga warisan budaya berupa benda seperti Songko Recca’ 

karena sudah mengetahui makna dan kegunaannya.  

b. Kegunaan Praktis 

Peneliti juga berharap dengan hasil penelitiannya ini dapat membuat 

masyarakat Bone khususnya daerah tempat penelitiannya yaitu di Desa 

Paccing sadar akan warisan budaya tersebut dengan kesadaran itu masyarakat 

akan senantiasa menjaga dan melestarikannya sampai generasi berikutnya. 
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D. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Songko Recca’ sebagai 

warisan budaya Kabupaten Bone di Desa Paccing Kecamatan Awangpone 

Kabupaten Bone. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian pada judul di atas, maka dapat 

dideskripsikan dengan merujuk pada substansi permasalahan dan substansi 

pendekatan, dari segi makna Songko Recca’ sebagai ikon atau identitas 

Budaya Kabupaten Bone. Maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai 

berikut: 

Songko Recca’ merupakan kopiah tradisioal yang berasal dari 

Kabupaten Bone sekaligus sebagai ikon budaya yamg mencerminkan daerah 

tersebut. Seiring berjalannya waktu model dan bentuk Songko Recca’ telah 

mengalami banyak perubahan yang berpengaruh juga dengan makna yang 

terkandung didalam setiap motif Songko.  

Tanggapan masyarakat tentang penggunaan Songko Recca’ di 

Kabupaten Bone khususnya di Desa Paccing yaitu pro dan kontra. Sebagian 

masyarakat setuju dengan penggunaan Songko yang sudah tidak memandang 

kasta atau derajat seseorang dalam masyarakat karena hal ini berdampak 

positif seperti dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dilain sisi 

masyarakat yang tidak setuju dengan penggunaan Songko yang tidak sesuai 

aturan seperti zaman kerajaan dulu karena menganggap bahwa hal tersebut 

dapat menghilangkan kesakralan dari Songko Recca’ sehingga sudah tidak 

ada lagi nilai budaya yang terkadung didalamnya. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka merupakan ringkasan komprensif dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan berupa 

artikel-artikel ilmiah seperti jurnal, laporan penelitian ataupun skripsi yang 

memiliki kemiripan. Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

sumber penelitian yang relevan dengan judul yang akan diteliti, yaitu: 

1. Dalam sebuah jurnal yang berjudul “Komunikasi Simbolik Songko Recca’ 

di Bone” oleh Asriani Alimuddin. Dalam jurnal tersebut membahas 

tentang makna simbolik yang terkandung pada Songko Recca’ To Bone 

dan mengetahui kaitan antara Songko Recca’ dengan strata sosial 

pemakainya di Kabupaten Bone serta bagaimana keeksisannya dalam 

masyarakat.
3
 

2. Dalam sebuah skripsi yang berjudul “Proses Pembuatan Songko Recca Di 

Desa Componge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone” oleh 

Indirwan. Dalam skripsi tersebut membahas tentang  bagaimana proses 

pembuatan Songko Recca’ Bone dari bahan serta cara pembuatannya.
4
 

3. Dalam sebuah jurnal yang berjudul “Songko Recca’ To Bone” oleh Yudil 

Asgan dkk. Dalam jurnal tersebut membahas tentang sejarah munculnya 

Songko Recca’ serta mengapa Songko Recca’ ini lebih eksis dan 

berkembang di Desa Paccing dibandingkan dengan daerah lain yang ada 

di Bone.
5
 

                                                           

3
 Asriani Alimuddin, Komunikasi Simbolik Songko Recca’ Bone, Universitas Pejuang 

Republik Indonesia (UPRI) Makassar, Jurnal Al Qisthi- Volume VIII Nomor 02 Edisi, h . 3-4 

4
 Indirwan, “Proses Pembuatan Songko Recca’ di Desa Componge Kecamatan 

Awangpone Kabupaten Bone”, Program Studi Seni Rupa Universitas Negeri Makassar. 

5
 Yudil Asgan dkk, “Songko Recca’ To Bone” Potential and Problems Songko Recca’ To 

Bone: Potensi dan Permasalahannya, Prodi Pendidikan Seni Rupa FSD UNM. 
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Berdasarkan beberapa literatur diatas memiliki kesamaan atau relevansi 

dengan  judul penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada jurnal yang berjudul 

“Komunikasi Simbolik Songko Recca’ di Bone” membahas tentang makna 

simbolik yang terdapat pada bagian  Songko Recca’ yang berkaitan dengan 

pembahasan pada rumusan masalah kedua nantinya.   

Pada skripsi yang berjudul  “Proses Pembuatan Songko Recca Di Desa 

Componge Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone” juga memiliki kesamaan 

pembahasan yaitu proses pembuatan Songko yang juga membahas tentang makna 

apa yang dijelaskan dalam tiap pembuatannya. 

Selanjutnya pada jurnal yang berjudul  “Songko Recca’ To Bone” yang 

berkaitan dengan pembahasan rumusan masalah pertama tentang awal dan 

perkembangan dari Songko Recca’ di Desa Paccing. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Budaya dan Kebudayaan 

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai tiga 

wujud, (1) wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, (2) wujud kelakuan, 

yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat, dan (3) wujud benda, yaitu wujud kebudayaan 

sebagai benda-benda hasil karya.
1
 

Antara kebudayaan dan peradaban sering kali diangkap sama, namun 

masing-masing dari keduanya memiliki perbedaan meskipun tidak dapat 

dipungkiri bahwa juga memiliki kesamaan. Landasan dari peradaban adalah 

kebudayaan, sedangkan landasan dari kebudayaan itu sendiri adalah agama. 

Namun dalam Islam, agama bukanlah kebudayaan tapi dapat melahirkan 

kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia. 

Kebudayaan itu sendiri sering kali kita jumpai dalam suatu masyarakat 

terutama di Indonesia yang masyarakatnya dikenal kental dengan adat-istiadat 

yang diwariskan secara turun-temurun di masing-masing daerah. Setiap daerah di 

Indonesia memiliki kebudayaannya masing-masing termasuk di Bone dengan 

adanya Songko Recca’ sebagai hasil dari kebudayaan masyarakat dulu yang masih 

dijaga sampai sekarang ini. 

Beberapa ahli juga memandang bahwa kebudayaan merupakan suatu 

sistem pengetahuan, salah satunya Ward Goodenough mengatakan bahwa 

Kebudayaan suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui 

                                                           

1
 Koentjaraningrat, Sejarah peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, Dr. BadrinYatim, 

M.A. h.3 
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atau dipercayai seseorang agar dia dapat berprilaku dalam cara yang dapat 

diterima oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Budaya bukanlah suatu 

fenomena material, dia tidak berdiri atas benda-benda, manusia, tingkah laku atau 

emosi-emosi. Budaya lebih merupakan organisasi dari hal-hal tersebut. Budaya 

adalah bentuk hal-hal yang ada dalam pikiran (mind) manusia, model-model yang 

dipunyai manusia untuk menerima, menghubungkan, dan kemudian menafsirkan 

penomena material di atas (32, him. 167).  

Goodenough mempertentangkan pandangan ideasionalnya tentang 

kebudayaan dengan pandangan yang digunakan oleh orang-orang adaptionist 

yang melihat kebudayaan sebagai pola kehidupan dalam satu komuniti, yaitu 

kegiatan yang terjadi berulangngkali secara ajeg dan susunan materi dan sosial. 

Maka kesimpulannya Goodenough berpendapat bahwa budaya secara 

epistemologis berada dalam alam yang sama dengan bahasa sebagai aturan 

ideasional yang berada diluar bidang yang dapat diamati dan diraba. Dengan 

konsep tersebut dapat dikatakan bahwa bahasa adalah satu subsistem dari 

budaya.
2
 

B. Eksistensi 

Jika membahas mengenai eksistensi, maka kita akan menemui begitu 

banyak pendapat, teori ataupun pengertian tentang itu oleh para ahli, namun yang 

harus kita pahami bahwa eksistensi itu merupakan wujud keberadaan akan suatu 

hal baik itu manusia atau sebuah benda yang keberadaannya dikenal dalam suatu 

masyarakat. 

Save M. Dagun mengatakan eksistensialisme berasal dari kata latin 

exestere dari kata ex (keluar) “sister” (membuat berdiri) artinya apa yang ada, apa 

                                                           
2
 Roger M Keesing, Teori-teori Tentang Budaya, Antropologi No. 52 
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yang memiliki aktualisasi apa saja yang dialami. Sedangkan menurut Ahmad 

Tafsir eksistensialisme dalam Bahasa Jerman disebut “da sain”, “bi” berarti 

disana, “sain” berarti berada. Berada bagi manusia berarti disana, ditempat. 

Sedangkan Loren Bagus mengatakan eksistensialisme adalah pandangan yang 

menyatakan bahwa eksistensi adalah objek dari berpikir abstrak atau pengalaman 

kognitif (akal pikiran), tetapi merupakan eksistensi atau pengalaman langsung, 

bersifat pribadi dan dalam batin individu, dan ditegaskan bahwa eksistensi 

mendahului esensi. Dipihak lain N. Driyarkara Sy menjelaskan pengertian 

eksistensialisme adalah cara manusia berada di dunia ini. 

Maka dapat disimpulkan bahwa eksistensialisme adalah titik tolak filsafat 

yang mengkaji cara manusia berada di dunia ini, yang keberadaannya berbeda 

dengan cara berada benda-benda lain, manusia menyadari keberadaannya 

sedangkan benda-benda lain tidak sadar akan dirinya. Jadi hanya manusialah yang 

bereksistensi dan eksistensi itu adanya lebih dahulu daripada esensi.
3
 Jadi dapat 

kita simpulkan bahwa eksistensi ini ada karena keberadaan manusia di muka bumi 

ini. 

Antara manusia dan suatu benda memiliki makna berbeda jika dikaitkan 

dengan kata eksistensi. Manusia merupakan subjek sedangkan benda hanya 

sekedar objeknya, keberadaan suatu benda dan keeksisannya ditentukan dari 

manusia sebagai subjek yang dapat mengembangkan benda tersebut. 

C. Nilai 

Scheler berpendapat bahwa nilai merupakan suatu kenyataan yang 

tersembunyi dibalik kenyataan lain. Kenyataan lain merupakan pengemban nilai 

seperti halnya suatu benda dapat menjadi pengemban warna merah atau 

pengemban warna lainnya. Nilai merupakan kualitas yang keberadaannya tidak 

                                                           
3
 Hudori, Eksistensi Manusia (Analisis Kritis Eksistensialimse Barat dan Islam), h. 18 



13 
 

 
 

tergantung pada pengembannya. Satu objek atau satu perbuatan sudah cukup 

memadai untuk menangkap nilai yang terkandung di dalamnya. Semua 

pengalaman yang berhubungan dengan baik dan buruk mengasumsikan dasar 

maupun pengetahuan yang sebelumnya tentang baik dan buruk.  

Hakikat manusia dapat memahami banyak nilai dari berbagai tingkatan, 

karena dalam hati ada susunan penangkap nilai yang sesuai dengan hinarki 

objektif dari nilai tersebut. Semakin besar kemampuan cinta seseorang, semakin 

tepat dalam memahami nilai, dan mampu mewujudkan nilai-nilai yang sudah 

dikenal serta mampu menemukan nilai baru.
4
 

D. Perkembangan 

Perkembangan boleh didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang 

tersusun dan teratur. Semua perubahan dalam perkembangan ini akan membantu 

individu dalam proses mencapai kematangan. Perkembangan merupakan 

perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Perubahan 

menunjukkan sifat yang  berbeda daripada tahap perkembangan yang terdahulu. 

Perkembangan juga adalah sebagai perubahan pada struktur, pendapat dan tingkah 

laku individu. Ia terhasil daripada fungsi biologi, faktor pemaknaan dan pengaruh 

alam sekitar. Perkembangan juga merupakan perubahan yang bersifat kualitatif 

tetapi dapat dilihat dengan membandingkan sifat yang terdahulu dengan sifat yang 

terbentuk. Dengan kata lain, perkembangan boleh juga dianggap sebagai proses 

dimana individu itu mencapai kematangan, pengukuhan dan kestabilan. 

Menurut Crow, perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif 

serta cenderung ke arah lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. 

Manakala menurut Karl E. Garrison, perkembangan adalah dihasilkan daripada 

tindakan yang saling berkaitan di antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. 

                                                           

4
 Roger M Keesing, Teori-teori Tentang Budaya, Antropologi No. 52 
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Sementara D.S Wright dan Ann Taylor mentakrifkan perkembangan sebagai 

perubahan yang berlaku dalam warisan hayat (baka) dan organisasi kepada 

struktur organisma dalam keadaan saling berkait serta berhubung dengan 

pertambahan umur. Atan Long menerangkan perkembangan merupakan 

perubahan yang bersifat kualiti. Perkembangan membawa suatu organisma 

keperingkat matang dan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan telah 

dilampaui.
5
 

E. Simbol 

Kesatuan sebuah kelompok dengan semua nilai budayanya, diungkapkan 

dengan menggunakan simbol. Menurut Dillistone, simbol berasal dari kata kerja 

dasarnya symbollein dalam bahasa Yunani berarti mencocokkan, kedua bagian 

yang dicocokkan disebut symbola. Sebuah simbol pada mulanya adalah sebuah 

benda, sebuah tanda, atau sebuah kata, yang digunakan untuk saling mengenali 

dan dengan arti yang sudah dipahami (Dillistone, 2002:21). Simbol merupakan 

sebuah pusat perhatian yang tertentu, sebuah sarana komunikasi dan landasan 

pemahaman bersama. Setiap komunikasi, dengan bahasa atau sarana yang lain, 

menggunakan simbol-simbol. 

Menurut AN. Whitehead dalam bukunya Symbolism yang dikutip 

Dilliston, dijelaskan bahwa pikiran manusia berfungsi secara simbolis apabila 

beberapa komponen pengalamannya menggugah kesad aran, kepercayaan, 

perasaan dan gambaran mengenai komponen-komponen lain pengalamannya. 

Perangkat komponen yang terdahulu adalah ”simbol” dan perangkat komponen 

yang kemudian membentuk ”makna” simbol. Keberfungsian organis yang 

menyebabkan adanya peralihan dari simbol kepada makna itu akan disebut 

”referensi”. Simbol sesungguhnya mengambil bagian dalam realitas yang 

                                                           

5 Azizi yahaya dkk, teori-teori perkembangan, psikologi Pendidikan h.15 
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membuatnya dapat dimengerti, nilainya yang tinggi terletak dalam suatu substansi 

bersama dengan ide yang disajikan. Simbol sedikit banyak menghubungkan dua 

entitas. Setiap simbol mempunyai sifat mengacu kepada apa yang tertinggi dan 

ideal. Simbol yang efektif adalah simbol yang memberi terang, daya kekuatannya 

bersifat emotif dan merangsang orang untuk bertindak (Dillistone, 2002: 15-28).
6
 

F. Songko Recca’ 

Indonesia merupakan negara yang ragam akan budaya, budaya yang 

dimaksud disini bukan hanya sebuah tradisi yang dipelihara masyarakat secara 

turun-temurun, namun juga termasuk peninggalan budaya yang menjadi ciri khas 

disuatu daerah tertentu, termasuk di Sulawesi-Selatan yang masyarakatnya 

mayoritas beragama Islam, mereka memiliki peninggalan budaya penutup kepala 

(Songko to Bone) yang menjadi ikon Bone yang sampai sekarang masih eksis 

ditengah masyarakat. 

Songko merupakan identitas bagi kaum lelaki sebagai mahkota. Selain 

mencerminkan kegagahan seorang, Songko juga kerap dijadikan sebagai simbol 

identitas adat dan kultur suatu daerah. Di Kabupaten Bone sendiri, ada sebuah 

Songko yang menjadi identitas sekaligus pelengkap saat seseorang sedang 

menggunakan pakaian adat Bugis, dan tidak bisa di pungkiri lagi tentang kharisma 

pemakai Songko ini, namun yang perlu diketahui bahwa adanya aturan ketika kita 

akan memakai Songko peninggalan raja ini. Perlu di ketahui bahwa Songko yang 

menjadi identitas Bugis Bone ini memiliki tiga nama sebutan yang berbeda yakni, 

Songko Recca’, Songko Pammiring, ulaweng dan Songko to Bone. Hanya saja 

makna serta arti dari ketiga nama itu umumnya sama.
7
 

                                                           

6
 Laksmi Kusuma Wardani, Fungsi, Makna dan Simbol (Sebuah Kajian Teoritik), Dosen 

Jurusan Desain Interior, Fakultas Seni dan Desain-Universitas Kristen Petra, h.7-8 

7
 Indirwan, “Proses Pembuatan Songko Recca’ di Desa Componge Kecamatan 

Awangpone Kabupaten Bone”, Program Studi Seni Rupa Universitas Negeri Makassar. 
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Songko to Bone terbuat dari serat pelapah daun lontar dengan cara dipukul-

pukul atau dalam bahasa Bugis disebut dengan direcca-recca pelapah daun lontar 

tersebut hingga yang tersisa hanya seratnya. Untuk menganyam serat menjadi 

Songko Recca’ menggunakan acuan yang disebut assareng yang terbuat dari kayu 

nangka kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai Songko.
8
 

  

                                                                                                                                                               

 

8
 Songko To Bone-Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 11 

Agustus 2021. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

budaya yang dalam proses pengambilan datanya melalui proses penelitian 

lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk 

menjelaskan data-data secara mendalam mengenai gambaran penelitian. 

Penelitian yang sifatnya menjelaskan dengan menggunakan berbagai sumber. 

Sumber yang digunakan penulis yaitu sumber primer yang didapatkan secara 

langsung melalui informan dan sumber sekunder yang didapatkan secara tidak 

langsung melalui tulisan seperti buku, jurnal, skripsi dan sumber web. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian mengenai Eksistensi Songko Recca’ Bone yaitu di Desa 

Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Alasan peneliti memilih lokasi 

tersebut karena memang disanalah pusat dari pembuatan Songko Recca’, setiap 

masyarakat Bone ataupun masyarakat luar yang datang berkunjung ke Bone pasti 

kesana hanya untuk sekedar jalan-jalan atau membeli ole-ole khas Bone yaitu 

Songko Recca’ sebagai salah-satu ikon budaya. 

Selain itu, dengan pertimbangan peneliti berdomisili di Kabupaten Bone 

sehingga dalam proses penelitiannya nanti akan lebih mudah dan efesien, baik 

dari segi waktu, biaya atapun tenaga, dan juga di Desa Paccing peneliti memiliki 

kerabat yang juga berprofesi sebagai pengrajin atau pembuat Songko Recca’ yang 

nantinya akan sangat membantu dalam mendapatkan informasi mengenai judul 

penelitiannya. Jadi peneliti menarik kesimpulan bahwa lokasi tersebut sangat 

cocok untuk melakukan penelitian mengenai “Songko Recca’ Sebagai Ikon 

Budaya Bone” 
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Gambar I. Peta lokasi penelitian Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 

Sumber:http://petatematikindo.wordpress.com/tag/Awangpone/ 

C. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan suatu pendekatan sesuai 

dengan studi penelitian sejarah. Pendekatan historis atau pendekatan sejarah 

merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan 

penelitian tentang objek sejarah, sehingga mampu mengungkapkan banyak 

dimensi dari peristiwa tersebut.
1
 

2. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah suatu ilmu yang mengambarkan tentang keadaan 

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya 

yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisa 

dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta 

keyakinan-keyakinan yang mendasari gelaja sosial yang ada di masyarakat dengan 

fenomena sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat yang 

saling mempengaruhi.
2
 

                                                           
1
 Rahmat dkk, Buku Daras Prektek Penelusuran Sumber Sejarah dan Budaya (Cet. 1; 

Jakarta: Guna Darma Ilmu), h. 135. 

2
 Drs. H. Ajub Ishak, M.A, Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji 

Hukum Islam, Al-Mizan Vol. 9 No. 1 Juni 2013, h.67 



19 
 

 
 

3. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan Antropilogi dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat 

mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang penggunaan Songko 

Recca’ yang nantinya dapat membantu penelitiannya tentang Songko Recca’ 

yang merupakan benda hasil dari kebudayaan. 

D. Data dan Sumber Data 

Dalam suatu penelitian data dan sumber data merupakan hal yang sangat 

penting dan harus diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan informasi dalam 

penulisan hasil penelitian nantinya. Adapun data dan sumber data yang penulis 

gunakan dalam penelitian tersebut yaitu: 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian tersebut berupa data kualitatif 

dalam bentuk narasi serta dokumentasi foto yang didapat dari hasil 

wawancara dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti. 

2. Sumber Data 

Sumber data mengenai judul penelitian tersebut ada dua, yaitu: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber atau informan yang peneliti dapat melalui wawancara 

langsung serta ikut terlibat dalam menyaksikan proses pembuatan 

Songko Recca’ tersebut di salah-satu rumah pengrajin Songko Recca’ 

yang ada di Desa Paccing. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi 

melalui beberapa tulisan seperti buku, jurnal ataupun situs web yang 

berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan, biasanya perolehan 

data tersebut disebut tinjauan pustaka. 
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E. Metode Pengumpulan Data. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Metode observasi 

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-

ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi juga dipahami sebagai “andalan 

perusahaan etnografi. Maksudnya adalah observasi merupakan proses 

pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana 

kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari fokus aktivitas 

bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu observasi 

merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan etnografi.
3
 

Peneliti melakukan metode observasi dengan tujuan dapat 

menyaksikan secara langsung terhadap objek kajian yang akan diteliti, 

dengan metode tersebut memudahkan peneliti dalam memahami secara 

langsung mengenai kondisi Songko Recca’ tersebut dalam kehidupan 

masyarakat terutama di Desa Paccing tempat atau lokasi penelitiannya. 

2. Metode wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi 

antara pewawancara (interview) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interview melalui komunikasi langsung.
4
 

                                                           

3
 Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan 

Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Semarang, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, h.26 

4
 Iryana dkk, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Ekonomi Syariah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong 
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Peneliti menggunakan metode wawancara dalam penelitiannya 

dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informannya dengan tujuan 

memperoleh data atau informasi secara langsung kepada narasumber pada 

bidang penelitian yang dilakukan. Metode ini juga digunakan dengan maksud 

agar mendapat informasi tambahan yang tidak peneliti dapatkan pada saat 

melakukan observasi, sehingga dengan narasumber yang diwawancarai akan 

memberikan penjelasan lebih lengkap terhadap objek kajiannya.  

Selain itu, fungsi dari metode wawancara ini membuat peneliti dapat 

memahami secara langsung bagaiman kondisi dari informan yang menjadi 

narasumbernya, serta melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

bagi peneliti. 

3. Metode dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa gambar, 

kutipan ataupun referensi lain yang ada di lokasi penelitian. Peneliti 

menggunakan metode ini dengan tujuan mengumpulkan bukti yang 

mendukung penelitiannya tentang Songko Recca’ Bone. 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan 

peneliti dengan cara mengambil gambar atau foto tentang objek kajiannya. 

Selain itu juga, mengumpulkan dan menganalisis sumber yang didapat melaui 

metode observasi dan wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya.
5
 

4. Perekaman atau audio 

Metode ini peneliti lakukan pada saat melakukan wawancara dengan 

informannya, dengan cara merekam semua isi atau hasil wawancara dengan 

menggunakan alat perekam audio pada handphonennya, dengan tujuan jika 

                                                           
5
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan praktek (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1997), h.2. 
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pada saat wawancara ada beberapa informasi yang terlewatkan atau lupa 

ditulis maka bisa diketahui melalui rekaman atau audio yang dilakukan.
6
 

5. Catatan lapangan 

Dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui 

kunjungan langsung ke lokasi. Data diperoleh melalui proses dialog, maka 

dari itu sebelum datang kelapangan peneliti harus menyiapkan konsep dan hal 

apa saja yang akan dicari fakta kebenarannya. 

F. Keabsahan Data 

Dalam segala hal baru, terutama dalam sebuah penelitian dan temuan baru 

harus dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka dari itu setiap 

peneliti yang telah melalui proses panjang dalam menemukan suatu hal baru 

tersebut harus dapat membuktikan bahwa hasil telitiannya itu benar dengan cara 

mengecek keabsahan data yang digunakan. Adapaun pada penelitian ini, peneliti 

akan menghadirkan para pagar ataupun tokoh yang sesuai dengan judul 

penelitiannya dalam membuktikan kebenaran hasil penelitian yang digunakan.  

Selain itu juga, ada beberapa langka yang dapat dilakukan dalam 

membuktikan kebenaran dari data tersebut, yaitu : 

1. Perpanjangan pengamatan 

Maksudnya disini setelah menyelesaikan hasil telitian yang dilakukan 

oleh peneliti, maka peneliti dapat kembali melakukan pengamatan ke 

lapangan atau melakukan tinjaun ulang bisa dengan cara mewancarai 

langsung informan yang menjadi narasumbernya agar tidak terjadi kesalahan 

informasi yang didapat dulu. Selain itu juga, bisa menganalisis ulang jika 

terdapat perbedaan pendapat antara beberapa narasumber yang diwawancarai. 

                                                           
6
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Cet. 12: Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,1997), h. 4 
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2. Meningkatkan ketekunan 

Maksudnya disini peneliti harus lebih tekun lagi dan cermat dalam 

melakukan pengamatan agar data yang didapatkan dapat diketahui 

kebenarannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Paccing. 

Suku Bugis Bone sama halnya dengan suku-suku lainnya yang dikaruniai 

berbagai jenis budaya dan identitas lokal daerah tersebut. Seperti halnya Songko 

Recca‟ sebagai peninggalan sejarah yang masih terlihat di abad moderen 

sekarang. Songko Recca‟ merupakan sebuah Songko yang menjadi identitas 

sekaligus pelengkap saat seseorang sedang menggunakan pakaian adat Bugis, dan 

tidak bisa dipungkiri lagi tentang kharisma pemakai Songko ini, dan salah satu 

wilayah yang menjadi pusat pembuatan Songko Recca‟ yaitu Desa Paccing. 

Kabupaten Bone terdapat 27 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan 

Awangpone yang terletak dibagian Utara Kabupaten Bone yang terdiri dari 18 

Desa salah satunya adalah Desa Paccing. Desa Paccing adalah lokasi penelitian 

penulis yang dikenal sebagai daerah pusat pembuatan sekaligus penjualan Songko 

Recca’ di  Kabupaten Bone. 

Geografis atau keadaan wilayah merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting karena dapat mempengaruhi kehidupan suatu masyarakat terutama 

mengenai pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan atau mata pencaharian 

penduduk yang biasanya tergantung pada kondisi tempat tinggalnya. 

Secara administrasi letak wilayah Desa Paccing yaitu:  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lappo Ase dan Desa Abbanuang,  

2. Disebelah Timur berbatasan dengan Desa Cakke Bone dan Desa Maccope, 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Polewali dan 

4. Disebelah Barat berbatasan dengan Desa Bainang. 
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Di Desa Paccing terbagi menjadi 5 Dusun yaitu: 

1. Dusun Paccing,  

2. Dusun Mauleng,  

3. Dusun Matekko, 

4. Dusun Sawange, dan  

5. Dusun Bekku. 

Selain dikenal sebagai daerah pusat produksi Songko Recca‟ di Desa 

Paccing memiliki potensi wisata yang cukup dikenal di Bone dan sekitarnya, 

antara lain permandian alam Sailong dan Panyili. Desa Paccing juga dilalui 

sebuah sungai besar yang dilayari perahu yang mengangkut kayu dari danau 

Tempe berhulu di sungai Walannae dan bermuara di Pallime, sebuah kota 

pelabuhan yang terkenal pada zaman dahulu sebagai pintu gerbang perantau-

perantau Bugis Bone dan Wajo. Selain sungai Walannae juga ada sungai Unnyi 

yang berhulu dari sumber mata air di Cabbeng, tempat dimana terdapat Gua 

Mampu, sumber mata air Cabbeng mengandung belerang. 

Jumlah penduduk di Desa Paccing yang didapatkan berdasarkan data dari 

kantor Desa Paccing yaitu 2.461 jiwa yang terdiri dari 1.091 laki-laki dan 1.370 

perempuan yang seluruhnya beragama Islam dan bersuku Bugis. Pada umumnya 

mereka hidup dari hasil pertanian dan hasil karya Songko Recca’ yang dibuat.  

Permukiman di Desa Paccing merupakan suatu kesatuan Desa pada 

umumnya. Letak rumahnya berjejeran disepanjang jalan yang kebanyakan rumah 

penduduk memiliki kolom rumah yang mereka manfaatkan sebagai tempat 

pembuatan Songko Recca’ dan kadang juga dijadikan sebagai tempat kandang 

ayam sebagai hewan ternaknya. 

Masyarakat di Desa Paccing juga mempunyai adat-istiadat sehingga 

tempat ini kental dengan budaya, dipimpin oleh seorang yang dianggap mampu 
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memimpin upacara-upacara penghormatan dan memimpin doa bagi masyarakat, 

dalam doanya juga membaca al-Fatihah dan doa-doa Islam lainnya. 

Adapun kondisi pekarangan rumah penduduk tidak memiliki batasan 

tertentu hal ini terlihat dari modelnya yang tidak memiliki pagar sehingga 

pekarangannya luas. Hal tersebut dimanfaatkan sebagai tempat menjemur hasil 

buatan Songko Recca’ yang telah diwarnai. Namun ada juga beberapa penduduk 

yang menggunakan tanaman bunga sebagai pemisah dari rumah penduduk lain 

yang biasanya juga mereka gunakan sebagai tempat menjemur pakaian. 

Prinsip keturunan Desa Paccing sama seperti suku Bugis pada umumnya 

yakni berdasarkan prinsip patrilineal. Prinsip patrilineal memperhitungkan garis 

keturunan melalui laki-laki, dihitung dengan satu ayah satu kakek, serta satu 

nenek moyang. Masyarakat di Desa Paccing dapat mengikat segala aktivitas hidup 

bersama.  

Aktivitas hidup bersama itu khususnya bertalian dengan adat, aktivitas 

hidup bersamanya itu terlihat pada pesta-pesta, seperti aqiqah (mappano ana’ 

lolo), pernikahan (appabbottingeng), kematian (attampung). 

B. Latar Belakang Sejarah Kemunculan Songko Recca’ di Desa Paccing 

Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. 

Songko merupakan identitas bagi kaum laki-laki sebagai mahkota 

kehormatan. Selain mencerminkan kegagahan seseorang, Songko juga terkadang 

dijadikan sebagai simbol identitas adat dan kultur suatu daerah. Kabupaten Bone 

sendiri, ada sebuah Songko yang menjadi identitas sekaligus sebagai pelengkap 

saat seseorang menggunakan pakaian adat Bugis yaitu Songko Recca’. 

Songko Recca’ biasa juga dikenal dengan nama Songko Pammiring 

Pulaweng atau Songko to Bone. Adapun awal dikenalnya Songko Recca’ yaitu 

pada saat terjadi peperangan antara Kerajaan Bone dengan Tator yaitu ketika Raja 
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Bone ke-15 La Tenritatta Arung Palakka menyerang Tanah Toraja (Tator) pada 

tahun 1683 M. Pada saat terjadi peperangan penanda untuk pasukan Bone pada 

saat itu adalah memakai sarung yang diikatkan pada pinggang atau dalam bahasa 

Bugis disebut dengan istilah mabbida lipa’ sedangkan pasukan Tator juga 

memiliki kebiasaan menggunakan sarung yang diselempangkan pada bagian bahu 

atau dikenal dengan istilah masseleppang lipa’ dalam bahasa Bugis, sehingga 

pada saat terjadi peperangan dimalam hari sulit untuk membedakan antara kedua 

pasukan tersebut, pada saat itulah Arung Palakka memerintahkan kepada 

pasukannya untuk menggunakan penanda pada bagian kepala yaitu Songko 

Recca’. Seiring berjalannya waktu bahkan setelah peperangan Songko Recca’ 

dijadikan sebagai simbol stratifikasi sosial di Kerajaan Bone pada saat itu.
1
 

Seorang informan mengatakan: 

“Iyaro Songko Recca’ degaga tau missengngi sianna na engka ri 

Kampong Ugi’e, naekkiyya idi tau riolo iyya monro ri Kampong Paccing 

pole ri tomatoangta meto pagguruki riaseng Songko Recca’, nasaba 

yeroni ko engka tau makkutana siaganna na mompo yero Songko Recca’ 

makkedaki bawang riolomiro engka memeng ni sebelutta tuo rilino”
2
 

Artinya: 

“Tidak ada orang yang mengetaui kapan pertama kali Songko Recca’ 

muncul di Desa Paccing, akan tetapi kita sebagai orang yang sudah tua dan 

lama tinggal di Desa Paccing mengenal Songko Recca’ dari orang tua kita 

terdahulu, karena itulah jika ada seseorang yang bertanya mengenai kapan 

munculnya Songko Recca’ maka kami hanya mengatakan sudah ada sejak 

lama sebelum kami dilahirkan di dunia.” 

Berdasarkan kutipan jurnal dan hasil wawancara dengan masyarakat di 

Desa Paccing yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa kapan 

Songko Recca’ muncul pertama kali di Kabupaten Bone khususnya di Desa 

Paccing belum dapat dikatakan pada tahun 1683 yaitu pada saat terjadi 

                                                           

1
 S Habib Jilan Al Qadry, “Estetika Seni Songko Recca’”, Desain Komunikasi Visual 

Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. 

2
 H. Sena (65) tahun, Orang yang dituakan di Desa Paccing, Wawancara, Desa Paccing, 

11 Februari 2022. 



28 
 

 
 

peperangan antara Bone dengan Tator karena sumber tersebut hanya menjelaskan 

bahwa Songko Recca’ digunakan sebagai penanda pada saat terjadi peperangan 

yang berarti bisa saja Songko Recca’ sudah ada sebelum kejadian tersebut. 

Selain itu juga dapat kita lihat dari penamaan Songko Recca’ yang berasal 

dari proses pembuatannya bukan dari sejarah peperangan tersebut. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh seorang informan yang mengatakan: 

“Dinamakan Songko Recca’ karena proses pembuatannya dilakukan 

dengan cara direcca-recca yang artinya dipukul-pukul.”
3
 

Hal ini juga dapat diperkuat oleh informan yang memiliki pendapat lain 

yaitu Andi Baso Mappasissi, seorang budayawan di Kabupaten Bone yang juga 

memiliki keturuan Petta atau Raja, mengatakan: 

“Sejarah tentang siapa, kapan dan dimana awal pembuatan Songko Recca’ 

belum dapat diketahui secara pasti, namun salah satu sumber dari wilayah 

Bone bahwa Songko Recca’ sudah ada pada masa pemerintahan Raja Bone 

ke-1 yaitu Manurung‟e Ri Matajang yang bergelar Petta Mayasi Lompo’e 

yang mulai memerintah pada tahun 1330 di Kerajaan Bone.”
4
 

 Seiring berjalannya waktu Songko Recca’ kemudian dijadikan sebagai 

kopiah resmi atau Songko kebesaran Raja pada masa pemerintahan Raja Bone ke-

32 yaitu Lamapanyukki pada tahun 1931. Selanjutnya setelah Kerajaan Bone 

resmi berubah menjadi Kabupaten Bone yang ditandai dengan bergabung kedalam 

NKRI yang artinya Bone pada saat itu telah resmi dibawah naungan pemerintahan 

dan sudah tidak berdiri sendiri lagi, Songko Recca’ kemudian mengalami 

perkembangan dan perubahan yang berbeda dibanding masa kerajaan dahulu. 

 Khususnya di Desa Paccing dapat dilihat perkembangan pesat dari Songko 

Recca’ tersebut yang dibuktikan dengan dikenalnya Desa Paccing sebagai pusat 

produksi Songko Recca’ yang dapat kita lihat banyaknya pengrajin dan penjual 

                                                           
3
 Winda (22 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 11 Februari 

2022. 

4
 Andi Baso Mappasissi (49), Budayawan di Kabupaten Bone, Wawancara, Musium 

Bone, 15 Februari 2022. 
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Songko Recca’ disana. Pengrajin Songko Recca’ merupakan pekerjaan sehari-hari 

bagi masyarakat Desa Paccing khususnya untuk kalangan perempuan dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.  

 Seorang informan mengatakan: 

 “Membuat Songko Recca’ merupakan pekerjaan yang kami lakukan setiap 

hari untuk menambah penghasilan keluarga. Kami memilih pekerjaan 

tersebut karena memang sebagian besar masyarakat disini merupakan 

pengrajin Songko Recca’, selain itu juga membuatnya cukup sederhana 

dan mendapatkan bahannya tidak sulit karena hanya terbuat dari pelepah 

daun lontar yang mana di Desa Paccing pohon lontar cukup banyak, 

kemudian pelepah tersebut direcca-recca atau dipukul-pukul sampai 

menjadi serat.”
5
 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor pendukung dalam pembuatan Songko Recca‟ berdasarkan 

pernyataan dari informan tersebut, yaitu sumber daya alam yang memadai, yakni 

banyaknya terdapat pohon lontar yang tumbuh di daerah tersebut sebagai bahan 

dasar yang digunakan dalam pembuatan Songko Recca’. 

Daun lontar telah terkenal sejak pertama kali ditemukan di wilayah 

Indonesia Timur. Daun lontar adalah salah satu daun khas Indonesia yang 

memiliki kegunaan cukup banyak di masa lampau. Pada zaman dahulu daun 

lontar digunakan untuk menulis kitap atau buku karya orang-orang terkenal pada 

masa itu. Daun lontar terkenal karena digunakan sebagai salah satu sarana yang 

paling banyak digemari waktu itu. Daun lontar memiliki tekstur yang keras dan 

saat ditulis tidak akan mudah hilang. 

Daun lontar dijadikan sebuah buku atau kitab dengan cara diukir. 

Pengukiran huruf-huruf tesebut tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. 

Hanya orang-orang yang memiliki pengaruh kuat yang bisa menggunakan daun 

tersebut. Selain dulu daun tersebut masih sangat terbatas banyak pula masyarakat 

                                                           
5
 Santi (33 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 16 Februari 

2022. 
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yang tidak mengetahui baca tulis. Masyarakat cenderung masa bodoh dengan hal-

hal tersebut. Perkembangan penggunaan lontar makin lama makin berkembang 

dengan ditemukannya kertas dan alat tulis. Kertas-kertas tersebut mulai 

menggantikan lontar sebagai salah satu sarana menulis akan tetapi peninggalan 

sejarah penggunaan daun lontar tetap dapat dinikmati dnegan adanya kitab-kitab 

yang masih ditulis dengan daun lontar di museum-musem sejarah di Indonesia.
6
 

Berdasarkan artikel yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Songko Recca’ dijadikan sebagai warisan budaya yang bernilai sakral atau 

mengandung makna tertentu bagi pemakainya didasarkan pada bahan dasar yang 

digunakan yaitu lontar yang telah dikenal sejak dulu sebagai bahan penulisan 

yang tidak sembarangan orang bisa melakukannya. 

Kemudian dari segi sumber daya manusia yang ada di Desa Paccing juga 

menjadi faktor pendukung disebabkan di Desa Paccing dikenal oleh mayarakat 

luas sebagai daerah penghasil Songko Recca’ yang diwariskan oleh pendahulunya 

secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi  di Desa Paccing dan dikenal 

mahir dalam membuat Songko Recca’. 

 Kemampuan masyarakat di Desa Paccing dalam membuat Songko Recca’ 

mereka dapatkan secara turun-temurun dari orang tua mereka. Hal ini dijelaskan 

juga oleh seorang informan yang mengatakan: 

 “Membuat Songko Recca’ sudah saya lakukan sejak duduk di bangku SMP 

yang diajarkan oleh Ibu saya yang berprofesi sebagai pengrajin Songko 

Recca’. Dan membuat Songko Recca’ tetap saya lakukan sampai saat ini 

karena ingin menjaga warisan tersebut yang nantinya juga dapat saya 

wariskan ke keluarga saya.”
7
 

                                                           

6
 https://ercregistry.com/menilik-sejarah-penggunaan-daun-lontar diakses pada 20 Juli 

2022. 

7
 Winda (22 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 11 Februari 

2022. 

https://ercregistry.com/menilik-sejarah-penggunaan-daun-lontar
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 Perkembangan Songko Recca’ juga dapat kita lihat dari motif-motif 

Songko yang telah beragam, antara lain motif tangga-tangga, motif bombang, 

motif balo renni’, dan motif catur. 

1. Motif tangga-tangga pada Songko dinamakan demikian karena modelnya 

mirip seperti tangga. Motif Songko jenis ini hanya menggunakan warna 

hitam dengan corak keemasan. 

 

 

 

 

 

Songko Recca’ motif tangga-tangga 

2. Motif bombang yang dibuat berdasarkan kreatifitas para pengrajin Songko 

Recca’. Motif tersebut terinspirasi dari ombak lautan, makanya dinamakan 

dengan istilah bombang dalam bahasa Bugis yang artinya ombak. 

 

 
 

Songko Recca’ motif bombang 

3. Motif balo renni’ dinamakan demikian karena motifnya yang berbentuk 

seperti balok kecil dan padat. Balo renni’ dalam bahasa Bugis adalah 

balok yang kecil, balo artinya balok dan renni’adalah kecil. 
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Songko Recca’ motif balo renni’ 

4. Motif catur dibuat dengan model yang menyerupai papan catur. 

 

 

 

 

 

 

 

Songko Recca’ motif catur 

Hal ini terjadi karena ide kreativitas para pengrajin serta bahan yang 

digunakan yaitu benang dengan pilihan warna yang beragam sehingga Songko 

Recca’ tidak lagi mengikuti warna pada umumnya yaitu hitam dengan pinggiran 

emas atau di sebut „Pamiring Pulaweng.‟ Selain ide kreativitas pengrajin, 

perubahan motif Songko Recca’ juga disebabkan karena bahan penghiasnya sudah 

mudah didapatkan yaitu benang yang memiliki warna beraneka ragam serta 

banyak dijual di toko-toko. Pada dasarnya bahan utama yang digunakan dalam 

pembuatan Songko Recca’ masih tetap sama yaitu menggunakan pelepah daun 

lontar yang di recca-recca atau di pukul-pukul hingga menjadi serat, serat yang 

dihasilkan pun ada dua macam yaitu serat kasar yang lebih tebal berada pada 

pangkal daun lontar digunakan sebagai rangka atau tulang Songko Recca’, 

sedangkan serat yang halus gulung seperti benang.
8
 

                                                           
8
 Yudil Asgan, Tangsi, Yabu M, Songko Recca’ to Bone Potensi dan Permasalahannya, 

Prodi Pendidikan Seni Rupa FSD UNM, h.12 
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Selain memproduksi Songko Recca’, di Desa Paccing juga merupakan 

pusat penjualan Songko Recca’. Setelah para pengrajin membuat Songko Recca’ 

yang biasanya untuk satu Songko bisa memakan waktu selama satu pekan 

tergantung dari motif dari Songko tersebut, kemudian mereka menjualnya ke toko 

pemasaran produk Songko Recca’ to Bone  yang ada di Desa Paccing. 

Songko tersebut kemudian dijual kepada masyarakat setempat, namun 

karena keeksisannya peminat dari Songko Recca’ tidak hanya berasal dari 

masyarakat sekitaran Bone saja, tapi masyarakat luar Kabupaten Bone juga sudah 

tidak asing lagi dengan Songko Bone tersebut, hal ini dapat kita lihat dari 

penggunaan Songko Recca’ tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kabupaten 

Bone, melainkan masyarakat luar juga dapat kita jumpai sudah menggunakan 

Songko Recca’. 

Seorang informan mengatakan: 

“Songko Recca’ tidak hanya digunakan oleh masyarakat Bone saja tapi 

masyarakat dari daerah lain juga menggunakannya, hal ini dibuktikan jika 

ada masyarakat luar yang datang ke Kabupaten Bone mereka berkunjung 

ke Desa Paccing untuk membeli Songko Recca’ sebagai ole-ole.”
9
 

Pemasaran Songko Recca’ tidak hanya dilakukan di Desa Paccing, 

melainkan juga sudah menyebar diluar Kabupaten Bone seperti Sinjai, 

Bulukumba, Gowa, Makassar, Maros, Soppeng, Wajo dan Luwu. Bahkan 

keeksisan Songko Recca’ juga sudah dikenal sampai keluar Provinsi. Hal ini 

dijelaskan oleh seorang informan yang mengatakan: 

“Karena Songko Recca’ telah dikenal luas oleh seluruh masyarakat luar 

maka tidak heran jika pemasarannya juga dilakukan diluar Kabupaten 

bahkan Provinsi. Songko Recca’ biasanya juga dikirim keluar Provinsi 

seperti Kalimantan dan Sumatra karena kebanyakan orang Bugis juga 

merantau disana.”
10

 

                                                           
9
 H. Ica (40 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 18 Februari 

2022. 

10
 Suni ( 32 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 14 Februari 

2022. 
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Orang Bugis yang keluar merantau sering mencari penjual Songko Recca’ 

karena menganggap bahwa Songko Recca’ adalah warisan budaya yang mesti 

dijaga meskipun tidak tinggal di tanah Bugis. Dengan melakukan hal tersebut 

dapat memperkenalkan Songko Recca’ kepada masyarakat luar tempat 

perantauannya tentang warisan budaya Kabupaten Bone tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daerah tujuan pemasaran 

Songko Recca’ sampai sekarang ini tidak hanya berskala lokal melainkan sudah 

sampai ke tingkat regional, nasional bahkan ada juga sampai internasional. Hal ini 

terbukti bahwa pemasaran Songko Recca’ juga sudah sampai keluar negeri seperti 

Malaysia karena disana juga banyak orang Bugis yang pergi merantau. 

Adapun bukti nyata dari keeksisan Songko Recca’’ di Kabupaten Bone 

juga dapat kita lihat pada saat memasuki kota tersebut, dapat kita saksikan sebuah 

tuguh yang bertuliskan “Bone Kota Beradat” yang berbentuk seperti Songko 

Recca’. Selain itu juga, sekarang ini telah dibangun sebuah masjid ditengah kota 

Bone yang atapnya menyerupai bentuk Songko Recca’ sehingga nama masjid 

tersebut dinamakan sebagai masjid Songko Recca’. 

Syamsuddin selaku sekertaris Desa Paccing juga menjelaskan bahwa salah 

satu upaya pemerintah dalam mengenalkan kepada masyarakat tentang identitas 

budaya di daerahnya maka dilakukan upaya-upaya yaitu: 

1. Infrastruktur daerah berupa portal perbatasan daerah ibukota Watampone 

dengan kecamatan lain yang berbentuk Songkok Recca’. 

2. Songkok Recca‟ yang dijadikan komoditas daerah yang cukup besar 

terutama di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 

sebagai sentral pembuatan Songkok tersebut. 
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3. Penetapan penggunaan Songkok Recca’ secara wajib bagi pejabat 

pemerintahan serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada setiap hari Jumat 

untuk mentaati Perpub Nomor 19 Tahun 2016. 

4. Pembangunan Masjid “Songko To Bone” yang disebut sebagai masjid 

pertama dan satu satunya di dunia, yang memiliki kubah berbentuk Songko 

Recca’ atau Songko khas Bugis Bone. 

C. Nilai Budaya dan Makna Simbolis Bentuk Songko Recca’ di Desa Paccing 

Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. 

 Masyarakat Kabupaten Bone dikenal sebagai masyarakat yang sangat 

menjunjung tinggi adat-istiadat serta kebudayaannya, sehingga jika memasuki 

Kabupaten Bone akan dijumpai sebuah slogan yang berbunyi “Bone Kota 

Beradat” yang artinya Kabupaten yang masyarakatnya hidup dengan 

berkebudayaan. Salah satu warisan budaya yang dikenal dalam masyarakat 

Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Awangpone yaitu Songko 

Urecca’/Recca’. 

Songko Urecca’/Recca’ dikenal berasal dari Suku Bugis Makassar di   

wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone. Songko tersebut 

awalnya berbentuk bulat dengan mengerucut bagian atasnya. Songko ini 

umumnya berbahan dasar yang diambil dari pelepah/tangkai daun lontar yang 

diurai menjadi helaian serat seperti ijuk lalu dianyam dengan motif-motif tertentu 

dengan bentuk mengikuti pola dari ukuran kepala si pemakai sesuai dengan 

pengetahuan dan pemahaman pengrajin. 
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Gambar 0. 1 Songko Recca’ model kerucut pada bagian atas. 

(https://wartasulsel.net/2018/01/24/sejarah-dan-asal-usul-songkok-recca-

di-bone/ diakses pada 14 Februari 2022). 

Seorang informan mengatakan: 

“Bentuk Songko Recca’ telah mengalami banyak perubahan baik dari segi 

bentuk ataupun motifnya, namun bahan utamanya tetap menggunakan 

daun lontar yang telah direndam.”
11

 

Salah satu makna besar dijadikannya Songko Recca’ sebagai identitas 

budaya dari Kabupaten Bone adalah karena eratnya ikatan sejarah Songko Recca’ 

dengan Kabupaten Bone itu sendiri, sebagai upaya untuk mempertahankan 

warisan budaya, serta menanamkan sikap dan budi pekerti dalam berkehidupan 

sosial bermasyarakat sesuai dengan makna Songko tersebut agar 

terimplementasikan juga dengan baik dalam kehidupan masyarakat Kabupaten 

Bone hingga saat ini.
12

 

Maka dari itu Songko to Bone ini banyak memiliki makna dan pesan moral 

yang tinggi tentang nilai kehidupan sosial. Banyak pelajaran tentang kehidupan 

dari Songko Recca’ seperti pentingnya menghormati yang tua dan menghargai 

                                                           

11
 Suni ( 32 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 14 Februari 

2022. 

12
 Andi Baso Mappasissi (49 tahun), Budayawan di Kabupaten Bone, Wawancara, 

Musium Bone, 15 Februari 2022.  

https://wartasulsel.net/2018/01/24/sejarah-dan-asal-usul-songkok-recca-di-bone/
https://wartasulsel.net/2018/01/24/sejarah-dan-asal-usul-songkok-recca-di-bone/
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yang muda. Hal Ini menunjukkan betapa tinggi dan berharganya nilai dari suatu 

budaya yang telah diwarisi oleh orang terdahulu.
13

 

Songko Recca’ atau Songko to Bone (Songko Pammiring Pulaweng) dapat 

dijumpai diberbagai daerah di Indonesia dengan memiliki berbagai macam model 

dan bentuk bagi pemakainya. Namun Songko Recca’ yang asli hanya beberapa 

saja karena telah dinaikkan derajat kesucian atau stratanya sebanding dengan 

emas yaitu melalui proses pembuatannya. Songko tersebut telah direndam dengan 

tanah atau lumpur yang mengisyaratkan hakikat dari manusia sejatinya hina dan 

rendah jika dibandingkan dengan Sang Pencipta. Emas dilihat sebagai benda yang 

berharga sehingga dijadikan bahan dalam pembuatan Songko tersebut sebagai 

bentuk kesucian dan penghargaan diri kepada siapa yang memakainya. Jika dilihat 

dari makna yang terkandung, Songko to Bone merupakan simbol keindahan yang 

di dalamnya terpatri makna luas mengenai kesakralan dari Songko Pammiring 

Pulaweng tersebut.
14

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 0.2 Model dan motif Songko Recca’. 

                                                           
13

 Yudil Asgan, Tangsi, Yabu M, Songko Recca’ to Bone Potensi dan Permasalahannya, 

Prodi Pendidikan Seni Rupa FSD UNM, h.6 

14
 Sarifah Aminah Nasir, “Songko Recca’ Sebagai Identitas Budaya Bone”, Skripsi, 

(Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2020), h.60. 
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Selanjutnya pada masa kerajaan makna dari penggunaan emas pada 

pinggiran Songko adalah semakin tinggi lingkaran emas yang digunakan maka 

derajat kebangsaannya juga lebih tinggi. 

Seorang informan mengatakan: 

“Songko Recca’ yang merupakan salah satu identitas budaya Bone 

dinamakan demikian karena proses pembuatannya yang dilakukan dengan 

cara direcca’-recca’.”
15

 

Dalam proses pembuatan Songko Recca’ di Desa Paccing Kecamatan 

Awangpone dilakukan dengan sangat sederhana namun mengandung makna 

budaya setiap tahap pembuatannya yang kemudian menjadikan alasan masyarakat 

pengrajin Songko Recca’ di Desa Paccing selain sebagai kebutuhan ekonomi, 

mereka juga beranggapan dengan membuat Songko Recca’ sama seperti menjaga 

warisan budaya daerah mereka.  

Seorang informan mengatakan: 

“Selain karena ingin menambah penghasilan dan membantu suami yang 

hanya bekerja sebagai petani, saya memilih menjadi pengrajin Songko 

Recca’ karena ingin menjaga salah satu warisan budaya daerah Bone 

tersebut.”
16

 

Proses pembuatan Songko Recca’ membutuhkan beberapa alat khusus 

yang digunakan oleh masyarakat Desa Paccing Kecamatan Awangpone, alat yang 

digunakan diantaranya yaitu mall atau disebut assarang‟ yang digunakan untuk  

mencetak ukuran Songko atau di pakai untuk membentuk pola Songko,  dan alat 

yang bernama Pajjeppa yaitu alat yang berbentuk lingkaran yang tipis dan 

berlubang kecil di tengahnya terbuat dari tripleks atau plastik. 

Adapun bahan yang digunakan dalam proses pembuatan Songko Recca’ 

yaitu Wennang Pulewang adalah bahan yang di gunakan untuk menghiasi Songko 

                                                           

15
 Winda (22 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 11 Februari 

2022. 

16
 Santi (33 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 16 Februari 

2022. 
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Recca’ agar lebih indah dan menarik dan Recca’ adalah bahan yang terbuat dari 

pelapah daun lontar yang dibakar, dan dikuliti kemudian direndam dengan 

paddari hingga tipis dan halus, selanjutnya bahan terakhir yaitu Pattawe adalah 

bahan yang terbuat dari pelapah daun lontar yang paling bawah. 

Songko Recca’ telah mengalami banyak perubahan seiring perkembangan 

zaman, namun ciri khas dari Songko tersebut tetap dijaga oleh masyarakat di Desa 

Paccing khususnya, perubahan Songko Recca’ di wilayah Kabupaten Bone 

menjadikan sebuah identitas atau ciri khas orang Bone itu sendiri yang 

membedakan Songko orang Bugis-Bone dengan Bugis lainnya serta suku-suku 

lain pada umumnya. Dengan adanya perbedaan Songko ini, maka suku-suku 

lainnya menyebut “Songko to Bone”. 

Seorang informan mengatakan: 

“Pada masa pemerintahan Raja Bone  I Banrigau Sultanul Fatimah atau 

juga dikenal dengan nama Fatimah Banri, Songko Recca’ mulai 

mengalami perubahan bentuk, dari bulat dan mengerucut pada bagian 

atasnya menjadi oval sementara bentuk kerucut pada bagian atasnya dibuat 

lebih rendah bahkan hampir terlihat rata.”
17

 

 

 

 

 

 

Gambar 0. 3 Songko Recca’ model rata pada bagian atas. 

Didalam wawancara antara Pembina RKBB dengan Andi Baso Mappasissi 

seorang budayawan Bone dijelaskan bahwa Songko Recca’ terdiri dari 2 jenis 

                                                           

17
 Andi Baso Mappasissi (49 tahun), Budayawan di Kabupaten Bone, Wawancara, 

Musium Bone, 15 Februari 2022.  
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yaitu Songko Kabusa dan Songko Pammiring atau biasa disebut dengan Songko 

Pammiring Pulaweng. 

1. Songko Kabusa berarti Songko yang polos warnanya tanpa adanya 

campuran bahan dari serat emas. Umumnya Songko ini berwarna hitam polos, 

coklat kemerahan, dan putih terkadang ditambahkan serat warna hitam pada 

garis/pallangga yang disebut patteppo. Garis warna hitam ini selain urecca’ 

biasanya diganti dengan helai rambut ekor kuda warna hitam. Fungsi garis 

patteppo pada pallangga di Songko Recca’ untuk mempertegas garis pallangga 

pada Songko sebagai bagian dari motif Songko Recca’/Urecca’. 

 

 

 

 

 

Gambar 0.4 Songko Recca’ jenis Kabusa. 

Seorang informan mengatakan: 

“Songko Recca’ yang bahannya tanpa emas melainkan menggunakan helai 

rambut ekor kuda juga memiliki makna bagi laki-laki yang 

menggunakannya, kenapa menggunakan helai rambut kuda bermakna 

bahwa diharapkan laki-laki Bone bisa lebih kuat dalam kehidupannya 

terutama dalam mencari nafkah bagi keluarganya seperti halnya dengan 

seekor kuda yang dikenal sebagai hewan yang kuat.”
18

 

2. Songko Pammiring/Pulaweng tidak jauh beda dengan Songko Kabusu, 

hanya terdapat perbedaan dengan adanya tambahan serat emas pada garis 

pallangga dan bidang pada motif panji demikian juga penambahan urecca’ hitam 

atau helai rambut ekor kuda pada patteppo dipinggir garis pallangga pada Songko 

coklat kemerahan dan putih. Selain sebagai Songko yang memiliki nilai kualitas 

                                                           
18

 Suni ( 32 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 14 Februari 

2022. 
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tinggi, Songko Pammiring Pulaweng hanya digunakan sebagai Songko para Raja 

dan bangsawan di zaman kerajaan dulu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 0. 5 Songko Recca’ jenis Songko Pammiring/Pulaweng.
19

 

Seorang informan mengatakan: 

“Songko Pammiring/Pulaweng merupakan Songko Recca’ yang 

menggunakan bahan dari emas. Pammiring dalam bahasa Bugis artinya 

pinggiran, sedangkan pulaweng artinya emas. Hal ini bermakna bahwa 

seseorang yang menggunakan Songko jenis tersebut memiliki kedudukan 

yang tinggi.”
20

 

Pada Songko Recca’ baik jenis kabusa maupun pammiring terdapat 

berbagai macam motif dengan makna tertentu. Andi Baso Mappasissi seorang 

budayawan di Kabupaten Bone menjelaskan motif yang terdapat pada Songko 

Recca’ ada pada bagian tengah dan bawah. 

1. Motif dan makna Songko Recca’ pada bagian tengah. 

Motif pada bagian tengah Songko disebut motif bunga. Bentuk motif 

bunga pada Songko Recca’ terbagi kedalam 2 masa yaitu pada masa pra Islam 

dan masa masuk dan berkembangnya ajaran Islam. 

a. Motif bunga pada masa pra Islam. 

                                                           
19

https://wartasulsel.net/2018/01/24/sejarah-dan-asal-usul-songkok-recca-di-bone/ diakses 

pada 14 Februari 2022. 

20
 Alimuddin (60 tahun), Tokoh Adat di Desa Paccing, Wawancara, Desa Paccing, 13 

Februari 2022. 

https://wartasulsel.net/2018/01/24/sejarah-dan-asal-usul-songkok-recca-di-bone/
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Motif bunga merupakan motif yang terdapat pada masa pra Islam. 

Motif tersebut juga merupakan simbol-simbol dari ajaran tarekat. Pada 

masa itu sebelum masuknya Islam, simbol tumpi-tumpi dan cucuru’te’ne 

merupakan simbol yang umum digunakan oleh masyarakat biasa serta 

murid-murid yang masih dalam proses belajar dalam sebuah tarekat. 

Sementara simbol bintang, lameng massulekka 2 dan lameng massulekka 4 

serta lameng makkalepo merupakan simbol yang banyak digunakan oleh 

Anre Guru ( Guru Tarekat) para panglima serta para bangsawan pada masa 

itu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 0. 6 Motif bunga Songko Recca’ masa Pra Islam. 

(Dokumentasi hasil wawancara Pembina RKBB dan Andi Baso 

Mapppasissi). 

b. Motif bunga pada masa Islam. 

Pada masa Islam motif bunga yang terdapat pada Songko Recca’ 

umumnya terdapat tulisan/lafaz “Allah” pada bagian depan Songko, dan 

lafaz “Muhammad” pada bagian belakang Songko  serta terkadang 

ditambahkan dengan simbol-simbol tarekat Islam. 
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Gambar 0.7 Motif Lafaz Allah dan Muhammad. 

(Dokumentasi hasil wawancara Pembina RKBB dan Andi Baso 

Mapppasissi). 

2. Motif dan makna Songko Recca’ pada bagian bawah. 

Motif yang terdapat pada bagian dinding bawah Songko Recca’ 

disebut dengan istilah panji. Panji dalam wilayah Kerajaan Bone terdapat 3 

jenis, yaitu Panji Kadang, Panji Walasugi Dan Panji Tore-Tore. 

a. Motif Panji Kadang 

Merupakan garis-garis yang menyerupai huruf “H” yang saling 

terkait satu sama lainnya maka disebut kadang atau sikadang yang berarti 

saling mengait yang bermakna hubungan interaksi sosial antara pemimpin 

dan rakyatnya. Pembuatan motif panji kadang sangat sulit karena bentuk 

konsentrasi dan keahlian pengrajin yang tinggi. Motif panji kadang hanya 

digunakan oleh kaum bangsawan, panglima, dan para Anre Guru, ataupun 

anak Arung pada masa kerajaan. 

 

 

 

 

Gambar 0.8 Motif Panji Kadang. 

(Dokumentasi hasil wawancara Pembina RKBB dan Andi Baso 

Mappasissi). 

b. Motif Panji Walasugi/Lawa Suji. 

Motif ini berupa garis-garis yang saling menyilang menyerupai 

huruf “X”. Panji Walasugi/Lawa Suji sering dimaknai pagar atau 
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penghalang dan pelindung yang sering dijumpai pada baruga-baruga 

pengantin sebagai pagar yang terbuat dari bila-bila bambu. 

 

 

 

 

Gambar 0.8 Motif Panji Walasugi/Lawa Suji. 

(Dokumentasi hasil wawancara Pembina RKBB dan Andi Baso 

Mapppasissi). 

Dengan demikian Panji Walasugi/Lawa Suji konon lebih sering digunakan 

oleh pengulu toa (panglima kecil), Anre guru tarekat, pemimpin-pemimpin Desa, 

atau pemimpin kelompok kecil di kampung atau orang pemberani 

(pakkanna/pallapiaro Arung). 

c. Motif Panji Tore-Tore 

Motif ini banyak digunakan oleh masyarakat umum dan murid-

murid tarekat atau murid perguruan pencat silat yang masih berstatus 

murid. Motif ini merupakan motif termudah pembuatannya dan  menjadi 

motif pembelajaran bagi pengrajin yang masih pemula. 

 

 

 

 

Gambar 0.8 Motif Panji Walasugi/Lawa Suji. 

(Dokumentasi hasil wawancara Pembina RKBB dan Andi Baso 

Mapppasissi). 
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Selain motif pada bagian tengah yang disebut dengan istilah bunga dan 

motif pada bagian bawah yang disebut dengan istilah panji, pada bagian Songko 

Recca’‟ ada juga bagian yang disebut pallangga yang artinya garis yang terdapat 

pada dinding Songko Recca’‟.  

Motif ini juga merupakan motif penentu kejelasan strata atau status si 

pemakai. Jika terdapat 4 pallangga maka diketahui bahwa pemakai adalah Raja 

atau Arungpone/Mangkau dalam istilah Raja Bone, 3 pallangga dipakai oleh 

Pattoala istilah pangeran di Kerajaan Bone dan 2 pallangga dipakai oleh Cera 

istilah bangsawan biasa di kerajaan Bone. 

Garis pallangga pada Songko Pammiring yang berwarna putih atau coklat 

kemerahan biasanya diberikan garis pinggir warna hitam dikedua sisi pallangga. 

Garis ini disebut patteppo yang berfungsi sebagai penegas guna menonjolkan 

warna emas pallangga pada Songko Pammiring. 

 Patteppo biasanya terbuat dari bahan urecca‟ hitam atau biasa juga 

memakai herai rambut ekor kuda berwarna hitam. Patteppo pada pallangga 

biasanya menggunakan 2-3 helai urecca‟ atau rambut ekor kuda tergantung 

keinginan si pemesan seberapah tebal patteppo yang diinginkan asal tidak 

melebihi ketebalan dari pallangga dengan perbandingan ketebalan ¼ dari 

ketebalan pallangga. 

D. Tanggapan Masyarakat tentang Penggunaan Songko Recca’ di Desa 

Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. 

Songko Recca’ sangat erat hubungannya dengan Kabupaten Bone karena 

merupakan wujud dari identitas budaya yang sifatnya lokal dan khusus bagi 

masyarakat setempat. Sehingga tidak mengherankan jika Songko Recca’ dijadikan 

sebagai ikon dari Kabupaten Bone baik itu sifatnya instrinsik maupun estrinsik.
21

 

                                                           

21
 Salam, Tokoh Pemudah di Kabupaten Bone, Wawancara, 15 Juni 2022. 
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Secara umum Songko Recca’ terdiri dari dua sebutan, yaitu Songko 

Pammiring yang dikenal oleh masyarakat Makassar dan Songko to Bone atau 

lebih populer dengan sebutan Songko Recca’ yang dikenal oleh masyarakat Bone. 

Penyebutan Songko Pammiring digunakan jika pada bagian Songko menggunakan 

hiasan motif benang emas, namun jika yang digunakan emas sungguhan maka 

Songko tersebut dinamakan dengan istilah Songko Pammiring Pulaweng yang 

artinya Songko yang terbuat dari bahan emas asli pada bagian pinggirannya. 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, Songko Recca’ telah banyak 

mengalami perubahan, baik dari segi bentuk maupun makna yang terdapat 

didalamnya. Songko Recca’ ada berbagai jenis, seperti Songko  peninggalan Raja 

Bone yang mana seluruh bahan Songko terbuat dari emas dan Songko yang 

dipakai oleh masyarakat biasa.  

Seorang informan mengatakan: 

“Songko Recca’ ada dua jenis, yaitu Songko yang dipakai oleh Raja Bone 

pada zaman kerajaan dulu dan Songko yang dipakai oleh masyarakat biasa 

yang dapat ditemukan dengan mudah salah satunya di Desa Paccing yang 

dikenal sebagai pusat pembuatan dan penjualan Songko Recca’ to Bone.”
22

 

Pemakaian Songko Recca’ pada zaman dahulu dan sekarang sangatlah 

berbeda, dimana dahulu Songko Recca’ hanya digunakan pada saat tertentu, 

seperti acara kerajaan atau acara penting lainnya, adapun sekarang Songko Recca’ 

sudah bisa digunakaan pada saat kapan saja dan cara mendapatkannya pun sudah 

sangat mudah. 

Hal yang membuat penggunakaan Songko Recca’ mengalami perubahan 

diakibatkan oleh terbentuknya Negara Republik Indonesia (NKRI) yaitu pada 

tahun 1945 yang dikenal sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan 

                                                           

22
 Winda (22 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 11 Februari 
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tepatnya pada tahun 1950 Kerajaan Bone menyatakan diri untuk bergabung ke 

pemerintahan yang menjadikan Kerajaan Bone berubah menjadi Kabupaten Bone.  

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu seorang informan yang mengatakan: 

“Meskipun Kerajaan Bone telah berakhir dan berubah menjadi Kabupaten 

Bone bukan berarti peradabannya telah hilang dalam masyarakat, 

melainkan peralihan tersebut hanya karena keinginan Raja dan rakyat pada 

saat itu untuk bergabung dengan NKRI. Karena perubahan tersebut 

bukanlah termasuk penaklukan yang dapat meruntuhkan suatu peradaban, 

maka tidak heran jika sampai saat ini masyarakat Bone khususnya di Desa 

Paccing sebagai pusat pelestarian budaya tersebut masih dikenal menjaga 

budayanya salah satunya adalah Songko Recca’.
23

 

Pada awalnya Songko Recca’ hanya bisa digunakan oleh Raja dan seiring 

perjalanan Songko Recca’ bisa digunakan oleh siapapun, perlu kita ketahui bahwa 

pada pada tahun 1950 tentara Belanda menyerang Kerajaan Bone, pada masa itu 

Kerajaan Bone dipimpin oleh Lapawawoi Karaeng Sigeri (Raja Bone ke 13). 

Ketika Belanda berhasil menawan Lapawawoi Karaeng Sigeri sehingga di Bone 

terjadi kekosongan pemerintahan selama 26 tahun (1905-1931), sementara ade’ 

pitue di bawah kendali Belanda. 

Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kerjaan Bone, maka Belanda 

mengangkat Lamappanyukki sebagai Raja Bone Ke-32 pada tahun 1931 dengan 

persetujuan ade pitue. Pada masa pemerintahan La Mappanyuki, Songko Recca’ 

menjadi semacam kopiah resmi atau Songko kebesaran Raja, bangsawan, dan para 

ponggawa-pongawa kerajaan. 

Untuk membedakan tingkat kederajatan diantara mereka, maka Songko 

Recca’ dibuat dengan pinggiran emas (Pammiring Ulaweng) yang menujukkan 

strata pemakainya. Pada masa ini tidak sembarang orang yang bisa memakai 

Songko Pammiring kecuali anggota kerajaan dan adat tujuh atau ade pitue.
24

 

                                                           

23
 Syamsuddin (40 tahun), Sekertaris Desa Paccing, Wawancara, Kantor Desa, 17 

Februari 2022. 

24
 Pemerintah Kabupaten Bone, (16 juni 2022). 
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Jika dulunya Songko Recca’ merupakan Songko yang digunakan oleh para 

Raja dan bangsawan, saat ini penggunaaan Songko Recca’ sudah umum yang 

artinya dapat digunakan oleh siapa saja dan telah menjadi pakaian adat Bugis pada 

acara tertentu seperti pernikahan. Songko Recca’ juga telah menjadi salah satu 

sumber ekonomi masyarakat khususnya di Desa Paccing, karena hal inilah 

mengapa pada saat sekarang ini sudah sangat mudah untuk menggunakan Songko 

Recca’ dikalangan para laki-laki Bone, sehingga penggunaannya tidak lagi 

berdasarkan jabatan melainkan kemampuan untuk membelinya. 

Seorang informan mengatakan: 

“Songko Recca’ merupakan wujud dari identitas kebudayaan yang sifatnya 

lokal atau khusus jika dilihat dari historisnya yaitu tidak serasi jika 

dipadupadankan selain dengan menggunakan jas tutup dan sarung. Pada 

awalnya, digunakan hanya sebagai atribut kebangsawanan, namun saat ini 

telah memiliki nilai ekonomis yang tinggi mengingat juga tempat terbaik 

pembuatan dari Songko tersebut terletak pada wilayah Kabupaten Bone”.
25

 

Karena Songko Recca’ sekarang sudah diperjual belikan sehingga siapapun 

yang mampu membeli berarti dapat menggunakan Songko Recca’. Hal ini 

berpengaruh positif terhadap pengrajin Songko Recca’ khususnya di Desa Paccing 

karena dapat menambah pendapatan mereka. Melihat hal terebut maka tidak heran 

juga penggunaan Songko Recca’ yang berpinggiran emas jika zaman kerajaan 

dulu hanya dapat digunakan oleh para Raja dan bangsawan maka sekarang ini 

juga dapat digunakan oleh seseorang yang mampu membelinya. Jika zaman dulu 

tinggi emas pada pinggiran Songko Recca’ ditentukan oleh tingkat derajat 

seseorang, adapun sekarang ini tergantung dari jumlah uang, semakin tinggi 

pinggiran emasnya maka semakin mahal juga harganya. 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh seorang informan mengatakan: 

“Model dan motif pada Songko Recca’ menentukan harganya, begitupun 

dengan pinggiran yang digunakan. Jika menggunakan pinggiran emas 
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 Winda (22 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 11 Februari 

2022. 
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maka harganya mencapai jutaan yaitu 1 juta sampai 10 juta, namun jika 

hanya menggunakan pinggiran benang maka harganya berkisar ratusan 

saja tergantung dari motifnya.”
26

 

Seorang informan juga menjelaskan bahwa: 

“Seseorang yang menggunakan Songko Recca’ tidak hanya berasal dari 

Kabupaten Bone saja, melainkan juga banyak orang diluar Bone yang 

datang berkunjung ke Kabupaten Bone datang membeli Songko Recca’ 

sebagai ole-ole.”
27

 

Pada zaman dulu Songko Recca’ biasanya didapatkan secara turun-

temurun dari orang tua kepada anaknya yang dianggap mampu mewarisinya 

dengan beberapah faktor pertimbangan, yaitu: 

1. Aspek agama 

Selain sebagai penutup kepala bagi kaum laki-laki yang biasanya 

digunakan pada saat acara adat dalam masyarakat, Songko Recca’ juga 

digunakan pada saat melaksanakan shalat, terutama bagi masyarakat di Desa 

Paccing mereka beranggapan bahwa jika menggunakan Songko Recca’ pada 

saat melaksanakan shalat akan memberikan rasa ketenangan, bahkan mereka 

juga percaya Songko Recca’ dapat menghalangi dari hal buruk seperti santet, 

apalagi Songko Recca’ tersebut diwarisi oleh kakek atau lato dalam bahasa 

Bugis. 

Dalam pandangan Islam memakai kopiah atau penutup kepala sudah 

dilakukan dan menjadi kebiasaanya dari Rasulullah Saw baik pada saat 

melaksanakan shalat ataupun  pada saat melakukan dakwah Islam. Dalam 

alquran juga dijelaskan bahwa dianjurkan untuk berpenampilan yang baik 

ketika hendak melaksanakan shalat yang dijelaskan dalam surah Al-A‟raf 

ayat 31 yang berbunyi: 
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 H. Ica (40 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 18 Februari 

2022. 
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 Santi (33 tahun), Pengrajin Songko Recca’, Wawancara, Desa Paccing, 16 Februari 
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بنَِىٓ ءَادمََ خُذوُا۟ زِينتَكَُنْ عِندَ كُلِّ هَسْجِد ٍۢ وَكُلوُا۟ وَٱشْرَبوُا۟ وَلََ تسُْرِفوُٓا۟ۚ  إنِههُۥ لََ يحُِب   ٰـ ٱلْوُسْرِف يَ  

Terjemahnya: 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”  

Seorang informan mengatakan: 

“Seseorang yang menggunakan Songko Recca’ pada saat masseppajang 

(shalat) perasaannya akan tenang, dan jika dia menggunakannya ketika 

bepergian atau yang dikenal masyarakat Bugis dengan istilah sompe maka 

dia akan terhindar dari kesialan sampai kembali lagi di kampung 

halamannya.”
28

 

Maka dari itu banyak para orang tua dulu mewariskan Songko Recca’ 

kepada anak-anaknya ataupun cucu mereka dengan memberikan Pappaseng Tau 

Ugi Bone yang berisi nasehat tentang kesakralan Songko Recca’ agar bisa dijaga 

dengan baik sebagai warisan keluarga. 

2. Aspek adat-istiadat masyarakat Bugis. 

Songko Recca’ yang dianggap sebagai identitas budaya masyarakat Bugis-

Bone menjadi salah satu ikon budaya yang mencirikan masyarakat suku Bugis-

Bone sejak zaman kerajaan dulu sampai zaman moderen saat ini. 

Seorang informan megatakan:  

“Songko Recca’ merupakan aset berharga yang harus dijaga kelestariannya 

karena menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Bone, hampir 

seluruh laki-laki di Kabupaten Bone menggunakan Songko Recca’ bahkan 

masyarakat luar Bone juga sudah sering kita jumpai menggunakan Songko 

Recca’. Orang tua dulu ketika telah memasuki usia langsia mereka 

mewariskan Songko Recca’ kepada anaknya yang dianggap mampu 

menjaga warisan tersebut. Hal ini dilaksanakan pada malam jumat karena 

kepercayaan masyarakat Paccing bahwa malam jumat itu adalah malam 

yang sakral.”
29

 

Hal tersebut membuktikan bahwa di zaman dulu untuk mendapatkan 

Songko Recca’ tidak mudah seperti sekarang ini, dahulu seseorang bisa 
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 Alimuddin, Toko Adat di Desa Paccing, Wawancara, Desa Paccing, 13 Februari 2022. 

29
 Alimuddin, Toko Adat di Desa Paccing, Wawancara, Desa Paccing, 13 Februari 2022. 
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menggunakan Songko Recca’ melalui warisan dari orang tua dalam upacara yang 

masyarakat Bugis kenal dengan istilah masegge,
30

 yang dilaksanakan pada malam 

jumat dan tidak semua anak bisa  melalui dan mendapatkannya, bahkan terkadang 

orang tua dahulu jika anaknya dianggap tak mampu mewarisi dan menjaga 

Songko Recca’ maka mereka lebih memilih mewariskannya ke anak laki-laki lain 

yang dianggap lebih mampu menjaga Pappaseng Tau Ugi Bone. 

3. Bentuk Songko Recca’ yang unik 

Songko Recca’ adalah identitas laki-laki Bone tak heran jika pengguna 

Songko Recca’ terlihat lebih berwibawa dan menawan dari pada orang yang tidak 

menggunakannya. Setiap jenis Songko‟ memiliki keunikan atau kekuatan gaib. 

Kekuatan ini dapat mempengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan si 

pemilik Songko’. Selaras dengan hal itu, terdapat kepercayaan dalam keyakinan 

pada masyarakat adat Bugis bahwa Songko Recca‟ juga mampu mendatangkan 

ketenangan dan kedamaian lahir maupun batin, kesejahteraan, serta kemakmuran 

dan mempercepat datangnya jodoh. Dalam perspektif lain, Songkk Recca‟ juga 

sering dimaknai sebagai ikon kebudayaan sekaligus menjadi penanda identitas 

kedermawanan serta prinsip hidup seseorang.  

Adapun aturan dalam pemakaian Songko Recca’ atau Songko Pammiring 

atau Songko to Bone pada zaman dahulu di Kerajaan Bone
31

 adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi bangsawan tinggi atau berkedudukan sebagai raja dari kerajaan 

besar dan bagi anak raja yang berketurunan Maddara Takku (berdarah 

biru) anak Mattola, anak Matase’ dapat menggunakan Songko Pammiring 
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 Masegge dapat diartikan sebagaia laki-laki yang kuat. 

31
 Andi Baso Mappasissi (49), Budayawan di Kabupaten Bone, Wawancara, Musium 

Bone, 15 Februari 2022. 
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yang seluruhnya terbuat dari emas murni atau dengan penyebutan dalam 

Bahasa Bugis “ulaweng bubbu”. 

2. Bagi Arung Mattola Menre, anak Arung Manrapi, Anak Arung Sipuwe 

dan Anakarung dapat memakai Songko Pammiring dengan lebar emasnya 

sebesar tiga per lima dari tinggi Songko tersebut. 

3. Bagi golongan Rajeng Matasa dan Rajeng Malebbi dapat memakai 

Songko Pammiring dengan lebar emas setengah atau seperdua dari tinggi 

Songko. 

4. Golongan dari anak Arung Maddapi, anak Arung Salad, dan anak Cera’ 

dapat memakai Songko Pammiring Pulaweng dengan lebar emas 

seperempat dari tinggi Songkok tersebut. 

5. Golongan Tau Deceng, Tau Maradeka, dan Tau Sama diperkenankan 

memakai Songko Pammiring dengan pinggiran emas. 

6. Golongan Ata sama sekali tidak dibenarkan untuk memakai Songko 

Pammiring Pulaweng. 

Songko Recca’ juga merupakan identitas yang berasal dari Sulawesi 

Selatan dan paling banyak digunakan oleh masyarakat Bugis Bone baik itu di 

daerah Bone maupun warga yang merantau daerah lain atau negara tetangga 

seperti Malaysia. Untuk itu banyak sekali masyarakat Bugis yang memiliki 

Songko Recca’ dengan tidak memandang strata sosial dari si pemakai. Begitu 

umum dan kuatnya pemakaian Songko Recca’ bagi suku Bugis Bone sehingga 

dikatakan bahwa Songko  Recca’ adalah teman setia lelaki Bugis Bone. Tidak 

heran jika pejabat-pejabat yang berada di Sulawesi Selatan sering menggunakan 

Songko Recca’ dalam upacara atau kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah karena 

menggunkan Songko Recca’ sudah menjadi kebiasaan masyarakat laki-laki Bone 

pada zaman kerajaan sampai sekarang. 
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Adapun awal mula penggunakan Songko Recca’ pada saat Raja Bone ke-

15 yaitu Arung Palakka berperang dengan tanah Toraja (Tator) pada tahun 1683, 

pada saat itu pasukan Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka menggunakan 

sarung yang diikat dipinggang atau dikenal dengan istilah mabbida dalam bahasa 

Bugis. Sedangkan pasukan Tator saat itu juga menggunakan sarung, namun 

dengan model diselempang atau massuleppang lipa dalam bahasa bugis. Karena 

hal itu, pada saat terjadi peperangan dimalam hari sulit untuk membedakan 

pasukan Bone dengan Tator karena sama-sama menggunakan sarung, sehingga 

Arung Palakka memerintahkan kepada pasukannya untuk menggunakan penutup 

kepala  sebagai pembeda dari pasukan Tator yaitu Songko Recca’.
32

 

Dalam sejarahnya, hanya Sombayya ri Gowa dan Petta Mangkaue di Bone 

serta Raja sederajat yang berhak memakai lingkar emas tertinggi. Tinggi lingkar 

emas itu kira-kira hanya menyisakan 1 cm pinggiran tanpa untaian lapis emas.
33

 

Pada zaman kerajaan dulu penggunaan Songko Recca’ berfungsi untuk 

membedakan tingkat kebangsawanan, oleh karena itulah Songko Recca’ dibuat 

dengan pinggiran emas yang melambangkan derajat bagi pemakainya, sehingga 

selain dikenal dengan istilah Songko Recca’ juga dikenal dengan nama Songko 

Pammiring Pulaweng karena menggunakan pinggiran emas. Adapun sekarang ini 

penggunaan Songko Recca’ berbahan emas biasanya dapat kita jumpai oleh orang-

orang dengan tingkat ekonomi tinggi karena harganya yang mahal, adapun 

Songko Recca’ yang hanya berbahan benang untuk pinggirannya biasanya 

digunakan oleh masyarakat biasa. 

Seorang informan mengatakan: 
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 S Habib Jilan Al Qadry, “Estetika Seni Songko Recca’”, Desain Komunikasi Visual 

Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. 

33
 Risvania Andaresta, Ssejarang Songkok Recca, Sejarah Songkok Recca, Peci 

Kehormatan Pria Bugis di Bone (kilat.com), diakses pada tanggal 17 Juni 2022. 

https://www.kilat.com/news/gaya-hidup/24345/sejarah-songkok-recca-peci-kehormatan-pria-bugis-di-bone/
https://www.kilat.com/news/gaya-hidup/24345/sejarah-songkok-recca-peci-kehormatan-pria-bugis-di-bone/
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“Songko Recca’ bahan dasar utamanya menggunakan daun lontar, namun 

pinggirannya biasanya berbeda-beda tergantung motif dan bahan yang 

digunakan, salah satunya menggunakan bahan emas asli yang harganya 

jauh lebih mahal.”
34

 

Dari segi model atau bentuknya, Songko Recca‟ yang banyak digunakan 

oleh suku Bugis yang berbentuk bundar dan disesuaikan dengan ukuran kepala 

orang yang akan menggunakan Songko  tersebut. Jenis daun lontar yang baik 

untuk pembuatan Songko Recca‟ adalah terbuat dari pelepah daun lontar yang 

warnanya adalah keabu-abuan,  seperti warna santan kelapa. 

Berat dari Songko Recca‟ yang dianggap baik adalah yang ringan. 

Terkadang kita suka terkecoh karena melihat bentuknya yang tidak seimbang 

dengan beratnya. Hal ini disukai karena jenis Songko Recca‟ yang ringan lebih 

praktis dalam hal pemakaiannya. 

Pada zaman kerajaan Bone Songko Recca’ adalah penutup kepala yang 

wajib digunakan ketika ingin bertamu kepada kerabat atau keluarga maupun 

penutup kepala yang harus kita gunakan ketika ada acara-acara kerajaan. Pada 

umumnya untuk mengetahui apakah Songko Recca‟ tersebut adalah Songko 

Recca‟ Bugis Bone Sulawesi Selatan adalah dengan melihat dari jenis bahan yang 

digunakannya dan warna yang mencolok dari Songgko‟ tersebut. Pada umumnya 

jenis bahan lontarnya adalah daun lontar yang sudah direcca-recca atau dipukul-

pukul sedemikian baiknya. 

Songko Recca‟ Bugis Bone asli dapat dibedakan dengan Songko yang 

bukan buatan pengerajin di Desa Paccing Kecamatan Awangpone yakni melalui 

bentuk Songko Recca‟ umumnya menyerupai Songko’ pemilik karena melalui 

proses tahap pengukuran pada saat pembuatan. Tidak hanya itu Songko Recca‟ 

Desa Paccing biasanya warnanya lebih mencolok dan kelihatan alami. Songko 
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Recca‟ ada juga yang sederhana dengan bagian tengah permukaan Songko 

biasanya juga tebal dan kelihatan kokoh. Namun itu tidak sebaik dengan Songko 

Recca‟ yang asli. Songko Recca‟ Bugis Sulawesi Selatan yang umum terbuat dari 

bahan jenis lontar dan bentuknya menyerupai peci. Songko Recca’ pusaka 

kerajaan terbuat dari emas.
35

 

Saat ini penggunakan Songko Recca’ tidak berdasarkan dari status 

keturunan ataupun jabatan lagi, hal ini dibuktikan banyaknya laki-laki Bone 

bahkan diluar Kabupaten Bone yang sudah menggunakan Songko Recca’ dari 

berbagai macam kalangan tanpa aturan seperti zaman kerajaan dulu. 

Dibalik maraknya penggunaan Songko Recca’ dikalangan masyarakat 

khususnya kaum laki-laki, tetapi masih ada juga masyarakat yang tetap menjujung 

tinggi nilai dan makna yang terdapat pada Songko Recca’ dengan cara tidak 

sembarangan menggunakan apa lagi memberikan Songko Recca’ karena 

menghargai para Raja dan bangsawan di zaman dulu. Bahkan mereka yang masih 

menjaga kesakralan warisan budaya Songko Recca’ terkadang merasa resah 

dengan fenomena dalam masyarakat pengguna Songko Recca’ sekarang ini 

menggunakannya sebagai bentuk kesombongan apalagi Songko Recca’ yang 

berlapiskan emas yang menggunakannya dianggap sebagai orang kaya. 

Jika pada masa kerajaan penggunaan Songko Recca’ harus berdasarkan 

dari jabatan, sekarang sudah berdasarkan dengan kemampuan. Jika ingin 

menggunakaan Songko Recca’ yang berkualitas atau yang dikenal dengan nama 

Songko Recca’ Pammiring yang berlapiskan emas maka harus menyediakan uang 

yang banyak. Namun hal ini juga berdampak mengurangi bahkan dapat 

menghilangkan nilai kesaklaran dalam penggunaan Songko Recca’.  

Seorang informan mengatakan: 
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“Menggunakan Songko Recca’ dengan asal-asalan tanpa 

mempertimbangkan siapa pemakainya sama saja tidak menghargai warisan 

budaya tersebut. Seharusnya Songko Recca’ hanya digunakan oleh 

masyarakat tertentu saja seperti orang terpandang dalam masyarakat 

Paccing.
36

 

Pada masa kini Songko Recca‟ dilestarikan dengan cara terus diproduksi 

oleh masyarakat di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 

Sulawesi Selatan. Daerah tersebut terdapat komunitas masyarakat secara turun-

temurun menafkahi keluarganya dari hasil prosesi mengayam pelepah daun lontar 

ini yang dinamakan Songko Recca’, Songko Pammiring, atau Songko To Bone 

(Songkonya seluruh orang Bone). 

Dalam hal ini masih terdapat beberapa orang yang menjunjung tinggi nilai 

budaya dan kesakralan dari Songko Recca’ jadi sebagai masyarakat Indonesia 

semestinya kita harus menjaga nilai budaya yang diwariskan oleh para pendahulu 

kita berkenaan dengan penggunaan Songko Recca’, kita tidak bisa memunafikkan 

bahwa pemakaian Songko Recca’ telah digunakan oleh berbagai kalangan jadi kita 

tetap bisa memakai Songko Recca‟ dengan memperhatikan dan menjaga nilai 

budaya dan kesakralannya. 
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 Syamsuddin (40 tahun), Sekertaris Desa Paccing, Wawancara, Kantor Desa, 17 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai Songko Recca’ sebagai ikon budaya Bone di 

Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Songko Recca’ merupakan salah satu bagian dari busana tradisional yang 

berasal dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang dimana keeksistensiannya 

masih ada hingga saat ini dan memiliki makna dan pesan moral yang tinggi. 

Sejak turun-temurun nenek moyang kita mewariskan kepada cucunya untuk 

melestarikan kerajinan tangan dan keterampilan, sehingga sampai hari ini 

Songko Recca’ masih terlestarikan di Desa Paccing, Kecamatan Awangpone, 

Kabupaten Bone. Bukan hanya di Kabupaten Bone saja akan tetapi sudah 

sampai ke tingkat Provinsi bahkan seluruh Indonesia sudah mengenal 

namanya Songko Recca’ atau Songko Bugis.  

2. Songko Recca’ yang merupakan warisan budaya Bone telah banyak 

mengalami perubahan bentuk maupun motif yang juga berpengaruh terhadap 

makna yang terkandung didalamnya. Songko Recca’ sebagai landasan filosofi 

hidup serta menjadi penopang harga diri (siri’) yang melekat pada diri setiap 

orang. Bagi masyarakat Desa Paccig Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone 

orang yang memegang teguh nilai budaya Songko Recca’ akan malu berbuat 

kejahatan, dan memakai Songko Recca’ dengan seenaknya saja. serta malu 

jika tidak sanggup menegakkan keadilan demi tegaknya nilai-nilai 

kemanusiaan (pacce’) di antara sesama, khususnya dalam melindungi orang-

orang yang teraniaya. 
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3. Penggunaan Songko Recca’ di Desa Paccing Kecamatan Awangpone 

Kabupaten Bone sudah bergeser dari nilai dan penggunaanya. Seperti nilai 

budaya, nilai spiritual dan nilai seni sudah bergeser di tengah-tengah 

masyarakat Desa Paccing Kecamatan Awangpone. Penggunaan secara 

sembarangan bagi setiap kaum dan bukan termasuk bangsawan Bone atau 

keturunana Raja, Petta, Andi menenggelamkan satu budaya di Kabupaten 

Bone dan berpengaruh dengan budaya lain di tanah Arung Palakka. 

B. Implikasi 

 Dengan selesainya pembuatan skripsi yang berjudul Songko Recca’  

sebagai ikon budaya Bone di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten 

Bone, penulis berharap karya ilmiah tersebut dapat menambah wawasan tentang 

salah satu warisan budaya berupa benda di Indonesia, yaitu Songko Recca’ yang 

banyak mengandung makna kebudayaan didalamnya. Berdasarkan hal tersebut 

dapat diambil pelajaran dan meyadarkan kita tentang pentingnya menjaga serta 

melestarikan warisan budaya di negara kita khususnya untuk masyarakat di 

Kabupaten Bone tepatnya di Desa Paccing. 

Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi sumber maupun rujukan bagi 

penelitian-penelitian kedepannya untuk meningkatkan wawasan tentang 

kebudayaan Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat 

sederhana serta masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, penulis 

mengharapkan adanya pengembangan bagi peneliti lain ke depannya terhadap 

topik ini sehingga lebih luas pemahaman kita mengenai warisan budaya Songko 

Recca’ to Bone. 
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LAMPIRAN I 

DATA NARASUMBER 

1. Nama   : Alimuddin 

Jabatan  : Tokoh Adat di Desa Paccing 
Umur   : 65 tahun 
Pekerjaan  : Petani 
Alamat   : Desa Paccing 
Waktu/ Tempat : 13 Februari 2022/ di kediamannya 

2. Nama   : Syamsuddin 

Jabatan  : Sekertaris Desa di Desa Paccing 
Umur   : 40 tahun 
Pekerjaan  : PNS 
Alamat   : Desa Paccing 
Waktu/ Tempat : 17 Februari 2022/ di kantor Desa 

3. Nama   : Andi Baso Mappasissi 

Jabatan  : Toko budaya di Kabupaten Bone 
Umur   : 49 tahun 
Pekerjaan  : PNS 
Alamat   : Desa Paccing 
Waktu/ Tempat : 15 Februari 2022/ di musium Kabupaten Bone 

4. Nama   : H. Sena 

Jabatan  : Orang yang dituakan di Desa Paccing 
Umur   : 65 tahun 
Pekerjaan  : Pengrajin Songko Recca’ 
Alamat   : Desa Paccing 
Waktu/ Tempat : 11 Februari 2022/ di kediamannya 

5. Nama   : Winda 

Jabatan  : Masyarakat di Desa Paccing 
Umur   : 22 tahun 
Pekerjaan  : Pengrajin Songko Recca’ 
Alamat   : Desa Paccing 
Waktu/ Tempat : 11 Februari 2022/ di kediamannya 

6. Nama   : Santi 

Jabatan  : Masyarakat di Desa Paccing 
Umur   : 33 tahun 
Pekerjaan  : Pengrajin Songko Recca’ 
Alamat   : Desa Paccing 
Waktu/ Tempat : 16 Februari 2022/ di kediamannya 

7. Nama   : Suni 

Jabatan  : Masyarakat di Desa Paccing 
Umur   : 32 tahun 
Pekerjaan  : Pengrajin Songko Recca’ 
Alamat   : Desa Paccing 
Waktu/ Tempat : 14 Februari 2022/ di kediamannya 
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8. Nama   : H. Ica 

Jabatan  : Masyarakat di Desa Paccing 
Umur   : 22 tahun 
Pekerjaan  : Pengusaha Songko Recca’ 
Alamat   : Desa Paccing 
Waktu/ Tempat : 18 Februari 2022/ di toko penjualan Songko 
Recca’ 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

Informan 

 

   

 

 

   

 

Wawancara dengan Winda 

Pengrajin Songko Recca’ di Desa Paccing 
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Wawancara dengan Pak Alimuddin 

Tokoh Adat di Desa Paccing 
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Wawancara dengan Pak Syamsuddin 

Sekertaris Desa di Desa Paccing 
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Wawancara dengan Hj. Sena 

Orang yang dituakan di Desa Paccing 
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Wawancara dengan Suni 

Pengrajin Songko Recca’ di Desa Paccing 
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Wawancara dengan H. Ica 

Pengrajin Songko Recca’ di Desa Paccing 
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Wawancara dengan Santi 

Pengrajin Songko Recca’ di Desa Paccing 
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Jenis dan motif Songko Recca’ 
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Proses pembuatan Songko Recca’ dengan cara tradisional 
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Proses pembuatan Songko Recca’ menganyam serat pelepah lontar dengan 

benang menggunakan Pajjeppa 

 

 

 

 

Assareng (cetakan ukuran Songko) 



73 

 

 
 

 

 

Benang motif 

 

 

 

Benang emas untuk motif Pammiring Pullaweng 
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Serat lontar yang akan dianyam sesuai cetakan 

 

 

 

Songko yang telah dianyam menggunakan serat lontar yang halus 
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Songko jenis Pammiring Pulaweng tanpa emas 
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