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AbstrakMuna dan Buton yang terletak di kepulauan jazirah Sulawesi Tenggaramerupakan sebuah wilayah maritim yang cukup berpengaruh pada masalampau karena secara historis di kawasan ini terdapat dua kerajaan, yaituKerajaan Muna dan Kesultanan Wolio. Sejarah mencatat bahwa relasikedua kerajaan tersebut mulanya sangat harmonis, namun karena suatumasalah maka timbul relasi yang kurang harmonis hingga sekarang.Makalah ini memaparkan hasil kajian antarbidang, yaitu kajian linguistikdan budaya di wilayah maritim tersebut. Kajian tersebut memperlihatkangambaran tentang hubungan kekerabatan bahasa-bahasa anggotasubkelompok Muna-Buton yang paralel dengan relasi budayanya terekamdalam sastra lisannya, misalnya Kabanti. Kontribusi kajian tersebutdiharapkan memberi input bagi upaya membangun kesadaran bersamamasyarakat bagi pertumbuhan solidaritas, integritas, dan keharmonisanmasyarakat untuk meraih perwujudan gagasan otonomi daerah dalamrangka memajukan perkembangan komunitas maritim bagi kesejahteraanbersama di kawasan periferal tersebut.

Kata-Kata Kunci: linguistik diakronis, kekerabatan bahasa, subkelompokMuna-Buton, kawasan maritim.
AbstractMuna and Buton which located in the south east Sulawesi are maritimeterritory. Those two were very famous in the past because historically theyhad two prestigious kingdoms, namely Kerajaan Muna and KesultananWolio. According to history, those two kingdoms had a very closerelationship, but eventually there was a problems resulting to an eventcausing violence up to now. This paper is trying to describe a multi-discipline perspective between linguistics and cultural point of viewregarding Muna and Buton. As a result, there is a close relationship amongthose two area concerning their language as well seen from the theirculture, such as in the oral tradition Kabanti. This research is meant to givelots of contributions for the development of the two areas so they can livein harmony.
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INTRODUCTIONIntegrity, solidarity, and harmonyamong society members in an area orcountry are most important and verycrucial factors for communitydevelopment in the area or country.Unity and association awareness thatcreate togetherness need support tothe development of the country. Onthe contrary, the dissension andconflict will retard the development ofthe country or even hamper thecountry to reach its idea.In this case, one of governmentprograms through local autonomypolitic policy in improving areas inUnity Country of  Indonesian Republic,belongs to remote areas byblossoming out of the areas. Thepurpose is to realize the nationbuilding even the distribution ofcommunity prosperity up toreachuntil the remote areas. One of islandswhich are prepared to be blossomedout as one of the archipelago’sprovinces in East Indonesian ismaritime area in the southern ofsoutheast Sulawesi. Muna and Butonare two regencies of the islands.Nevertheless, since the bad experiencein the near past, it is difficult to uniteor join the islands, while both islandshave historical background that showthe unity or closeness of language andculture as their ancestro’s inheritance.Besides historical evidences thatshow the closeness of the areas,diachronic linguistic and culturalevidences in quite many samples andoral literature also show theircloseness relationship. Based ondiachronic linguistic and culturalanalysis can be a consideration torebuild solidarity awareness inreaching life integrity and harmony ofthe society and unity awareness withaims at increasing and advancing thebuilding of the areas.

Historical Background of Family
Relationship in Muna-Buton
CommunityThe family relation of Muna-Buton aswritten in history record (Zahari,1977) in the time of Buton V king,
Rajamulae which was started by thepresence of some children’s king andone of them was Wa Tampaidonga (itwas also named Borokamalanga) whowas married with Lakilaponto, theprince of Muna King named
Sugimanuru. Lakilaponto who becomethen Buton VI King and Buton I Sultan(when coming Islam in Buton Islandand influence Buton Kingdom to formButon Sultanate). When governingButon Kingdom, he then named as
Sultan Kaimudin who lead Buton from1491-1511 as Buton VI King and leadButon as Buton I Sultan from 1511-1537.Besides as Buton VI King,
Kaliponto (he was also installed)become Muna king who replaced hisfather position as Muna king who hasdied (by consideration some excessesor surplus that he had if he wascompared to his brothers).Nevertheless, since he had alsoinstalled as Buton King when gettingmarriage with Wa Tampaidongai, hisposition as Muna king was given to hisyoung brother, La Posasu who namedas Kobangkuduno. Several years later,the confusion or disorder happened inMuna between Muna’s society and
Loposasu as Muna King. To replace thesafety in Muna, Lakilaponto went toMuna. However, his coming gotopposition or resistance from Muna’ssociety. The opposition must be solvedwith war. Therefore, it created war ofpower struggle between Muna’ssociety and Lakilaponto, and the warwas won by Lakilaponto. So, Laposasuthen was regarded from Muna’ssociety as their king. In the time then,
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Gu and Mawasangka (two areas whichis located in Muna Island) declaredtheir selves gather together as ButonSultanate territory.
DISCUSSION
Linguistic Analysis toward Cognate
Resemblances in Muna –Buton
Subgroup of Language RelationshipBased on linguistic aspect, it can beseen the cognate resemblances inMuna and Buton language relationshipby Historical Comparative LinguisticsStudy. Several literature reviewedfrom previous studies informed thatthere are some cognate resemblancesin Muna-Buton subgroup of languagesthat involvedlanguages of Muna,Wolio, Cia-Cia, Lasalimu, and Kamaru.The using of Muna language exists inMuna Island and some areas in thewest of Buton Island. Wolio languageas used in Wolio district of Bau-Bautown,while the using of Cia-Cialanguages exist in the south and eastof Buton Island. The using of Lasalimuand Kamaru languages exist in theeast and centre of Buton Island(National Language Center, 2008; SIL,2006; Kaseng, 1991; Burhanuddin,1979).Based on HistoricalComparativeLinguistics study by usinglexicostatistics technical support it canbe shown the cognate relationship oflanguages in Muna and Buton Islandsin the cognate percentages are asfollow:
 Muna and Wolio = 42, 42%
 Muna and Cia-Cia = 47, 97%
 Muna and Lasalimu = 44, 44%
 Muna and Kamaru = 43, 93%
 Wolio and Cia-Cia = 51%
 Wolio and Lasalimu = 52, 27%
 Wolio and Kamaru = 63, 13%
 Cia-Cia and Lasalimu = 60, 30%
 Cia-Cia and Kamaru = 51%
 Lasalimu and Kamaru = 64, 82%.

The percentage above showsthat the cognate relationship amonglanguages in Muna and Buton areascategorized as languages of a familylevel (approximately between 36-81%). If the percentage is higher, itshows their closeness relationship ishigher too. Therefore, based on theresult of the percentage above,thedescription of Wolio, Cia-Cia,Lasalimu, and Kamaru shows the highcloseness relationship as the result ofthey are languages in Buton subgroup.While, the cognate relationshipbetween the four languages and Munais also categorized as languages of afamily level.Besides quantitative evidences,it is also found several qualitativeevidences that show the languages arestill categorized as languages of afamily level. In the followingdescription about the cognaterelationship of the four languages itcan be classified.Several lexicons of fourlanguages that shows innovationsfrom etymons of proto Austronesia'slexicon. For example, lexicon "flower",
buɳa becomes kamba in  Muna, Wolio,Cia cia, Lasalimu, and Kamarulanguages. Lexicon "person", PAN *taubecomes miye (Muna), miya (Wolio),
miya (Cia Cia), mi:yes (Kamaru).Lexicon "nail” PAN *kuku becomes
konisi (Muna), konuku (Wolio), kanusu(Cia Cia), konusu (Lasalimu), and
konu:su (Kamaru). Lexicon for“flower” and “person’ show completeetymon innovation in Muna, Wolio,Cia-Cia, Lasalimu, and Kamaru. While,on lexicon "nail" and “person” appearto mark sense as lexical innovationthat is characterized as phonemicaddition in the middle of word knownas paragoge phenomenon.Other than found etymonsinnovations on Muna, Wolio, Cia Cia,
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Lasalimu, and Kamaru languages, itcan be found also phonologicalinnovations. For example, PANconsonant innovation as in *qbecomes [k], [g], [h],  [X],  [ɳ] or getsloosing on  the four languages. Lexicon"foot" in PAN as *qaqay becomes as
ayɛ (in Muna), aye (Wolio), kake (CiaCia), ka:kɛ (Lasalimu), and a:yɛ(Kamaru). Lexicon "dust" in PAN*qawuk becomes as a:Øu (Muna),
ɳaØu (Wolio), gawu (Cia-Cia), ɳa:Øu(Kamaru). Lexicon "heart" in  PAN

*qatey becomes as xate (Muna), hate(Wolio), hate (Cia Cia), ate (Lasalimu),and a:tɛ (Kamaru).Lexical variations in Muna andButon languages (as in Wolio, Cia Cia,Lasalimu, and Kamaru) are theexamples of classification that showthe innovation of lexical on  Muna andButon languages. Several of thesefollowing examples show lexicalvariations that are found within Munalanguage which can be compared withanother languages in Buton subgroup.
Table 1

Lexical Variation of  Languages in Muna -Buton  SubgroupNo Glos Muna Wolio Cia-Cia Lasalimu Kamaru1 give wolane ɗaɸu ɗawue ɗa:ɸu ɗaɸu:ya2 salt o:hiya ƞara gagha ga:ra ga:ra3 computing lentu ƞagari pigagaghi gaga:ri gaga:ri4 brave nomoane masɛga mosega mosɛ:ga mase:ga5 fly pe:pi la:lɛ lale la:le la:le6 he/ she/ it anowa inciya iya i:ya siˀi:ya7 tooth waɳka ƞinci ƞii ƞi:nsi ƞi:nsi8 smart pande ƞakida makiˀda maki:da maki:daThe table above shows parallelthing (analogous) with lexicostatisticsquantification or counting result. Thecloseness of relationship among of thethose language as Wolio, Cia Cia,Lasalimu, and Kamaru languageswhich are lied on level of percentagefrom 50 % to 60 %, and it is also foundseveral lexicons which have nearly

similar etymons amongthe fourlanguages. Thus, basedon quantitativeresult and qualitative gleamingreviews as startup ground gets to beestimated by the charts of familyrelationship classification sequencesinMuna-Buton subgroup of languages asfollows.
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Chart I explanation at a glance:The above chart I shows that theclosest relationship are therelationship between languagesofLasalimu and Kamaru, whichproduced mezolanguagenamed asProto LS-KM. The second closestrelationship is between bothlanguages with Wolio language,derived from Proto WL-LS-KM. Thethird closer language that has a closerelationship, with the language Ciaciaand formeda mezolanguage WL-LS-CC-KM before got primary split fromMuna-Buton Protolanguage.
Review of Oral Literature toward
the Cognate Relationship of Muna
and ButonThe presence of oral literature in folksong form which is found on Muna'ssociety and Buton reflects thecloseness family relationship on bothsocieties of Muna-Buton. The form ofthis oral literature is more popularknown as Kabantilyric’s prose song.Therefore, Kabanti can be found inWolio, Cia Cia,Lasalimu, Kamaru, andMuna languages.  But, the folk songshows or exhibition has been metrarely there, except when there arecustoms or traditional parties. Eachregion has their alone characteristic

for Kabanti. The differentiation oflanguage is one example of thecharacteristic.
Folk Song of Muna SocietyMuna's society recognized both
Kabanti's term or Kontola's term.
Kontola's term thus principallyconstitute the name of lyric’s prosesong that is sung upon hands down torespond poetry among two groups,man and woman. Kantola's staging isdone to enliven culture event as in thewedding ceremony, after havingharvest, in ritual of gratitude, or inseveral  Islamic ritual events. Theshow or exhibition is implemented inthe evening andsome times throughthe whole night.Technically, the performance of
Kantola is started of man group is nextwill be answered by woman group.Lyricsof Kantola will togetherarranged when the show takes place.The Kantola containsand hasphilosophical aspect, theologies, moraleducation, and expression to personaland social emotional situation. Theexpression of meaning in Kontola ispassed on through symbols whichespoused by esthetic language style(Aderlaepe, 2006).
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Folk Song of Wolio SocietyFolk song that exists on Muna'ssociety and Buton show  the mosleminfluence which is very strong onButon’s Sultanate. Kabantiin thisregion also has been set down deepWolio's letter of the alphabet, so todaywe still gets meet Kabantiin writtenform. This phenomenon differentiateone with Kabanti on Muna Buton'sregion another. Particularly transships or its content that bound upwith Tasawuf’s view of teaching. But,from the content side, Wolio's Kabantimeaning and this showing of KabantiWolio have resemblance with Kabantithat is usedin Muna andin anotherregions in Buton.
Folk Song of Cia Cia's SocietyFrom language side, Cia-Cia societydoesn't name their folk song with
Kabanti's terminology but as Kabanci.But, from content side, meaning, andshows or exhibition have thesimilarity. For example, marks senseform about shows or exhibition whichis done reciprocally like Kontolashows in Muna. However, on Cia-CiaKabanci, there is not anydistinction between man and womangroups. Despitefully, Kabanci isannounced reciprocally on Ciacia'ssociety, italso exists Kabanci that justgets to be sung by particular older.
Lasalimu and Kamaru Societies
Folk SongAs part of Buton, Lasalimu andKamaru’s societies also know theirfolk song which is called Kabanti.However, for the moment, it is sodifficult to be met Kabanti on the twosocietiesexceptt upon annual customand traditional ritual party.

CONCLUSION AND SUGGESTIONLinguistic evidence and oral literatureto Muna and Buton as it has alreadybeen described as commonly foundasdescribed in this paper, have givensupportingof provesabout theexistence of linguistic cognateresemblances and culturalrelationship between Muna and Butoncommunities. Language and literatureconstitute realistic evidence ofdynamic living as along as its user life.Language and proprietary literatureand utilized by maritime communityat this archipelago constitutes thereality that can't be denied. Therefore,back evocation senseof brotherhoodat Muna's society circle and Buton isreally needed to back up this regionprogress. Emulation that evokerupture will make this archipelagicregion development becomes to bemore constrained in reaching theprogress of whichever side.
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AbstrakMakalah ini berusaha untuk memerikan pentingnya pemertahanan bahasadaerah sebagai upaya untuk menunjukkan jati diri perorangan dankesukuan. Sebagai upaya untuk memeroleh data, dilakukan perekamanberupa wawancara pada sejumlah responden untuk mendefinisikanpenggunaan dan sikap bahasa Jawa oleh responden. Peneliti berharapdeskripsi dan analisis dalam makalah ini dapat berkontribusi dalam duniapenelitian yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dan sikap bahasapenggunanyadalam masyarakat tutur bahasa Jawa, khususnya kawulamuda, yang tinggal di Melbourne.
Kata-kata Kunci: pemertahanan, bahasa daerah, penutur bahasa Jawa.

AbstractThis paper explores the importance of preserving heritage language as aneffort to maintain personal and group identity. It reports the result of apreliminary interview done to recognize the language use and attitudetowards Javanese as one of the heritage language in Indonesia. It is expectedthat the description and analysis will provide implications for the overallresearch on the language use and the language attitude of the majority ofIndonesian-Javanese teenagers living in Melbourne.
Keywords: preserve, heritage language, Indonesian-Javanese teenagers.



10

INTRODUCTIONThere are more than 6.900 languagesspoken in the world today. Amongthose languages, as many as 473languages are classified as endangeredlanguages (Lewis, 2009). If thesituation does not change, then by theend of this century, we will only havehalf a number of the total languageswe have today (Janse, 2003 andPeyraube, 2003). This statistic showsthat languages die at an alarming rate.The same situation happens withlanguages in Indonesia. From 719living languages in Indonesia, 34 ofthem are listed as endangeredlanguages (Lewis, 2009). According toJanse (2003, p. ix), an endangeredlanguage is a language that is dying, inthis case a language which has adecreasing number of speakers. One ofthe most significant factors causingthe phenomenon to occur is thechanging attitude of the languagespeakers towards their languages(Crystal, 2000 and Wurm, 2003).In Indonesia, one of the causes ofthe changing attitude is thedeclaration of Indonesian as thenational language (Kurniasih, 2006, p.3). Kurniasih further explained thatsince its declaration, Indonesian hasbecome the main tool ofcommunication for every citizensincluding the main language used inclasses, formal occasions, and alsomass media. This creates a strongexposure to Indonesian in locallanguage communities throughoutIndonesia. Consequently, as Badudu(1986) suggested, “there has been adistinction in social andcommunicative functions betweenIndonesian and local languages” (ascited in Rahayu, 2004, p. 1). Locallanguages are then used in the area ofdomestic communication, in unofficial

situations, and as “a language ofintimacy” (Rahayu, 2004, p. 1).Javanese, as one of the threemajor native languages in the island ofJava, has more than 85 million first-language speakers spread widely inJava, some areas of South Sulawesi,Papua, Maluku, and some otherregions in Indonesia (Lewis, 2009;Suharno, 1982 and Wijayanto, 2007).Not only that, Javanese speakers canalso be found in many countries otherthan Indonesia, such as in Surinam,Singapore, Malaysia, new Caledonia,Netherlands, and also the UnitedStates (Lewis, 2009) as a result ofimmigration.Despite its substantial number ofJavanese speakers, a growing concernon the decreasing number of Javanesespeaking younger generation was putforward at the third Javanese languagecongress in Yogyakarta in 2001(Sudaryanto et al, as cited in Rahayu,2004, p. 2). Some studies (Steinhauer,1994; Errington, 1998 and Rahayu,2004) also indicate that Javanese isgradually shifted into Indonesian forJavanese younger generation.Javanese (in all three differentlanguage level – high, middle, and low)was the main communication toolamong Javanese community. However,nowadays there seems to be asignificant change in Javanese parents'language choice from Javanese toIndonesian. This situation lead us tothe conclusion that Javanese is nowfacing a threatening fact of the rapidloss of its speakers, which was theexact cause of the death of hundredsof other local languages. Although itmay seem impossible, since currentlythe Javanese has more that 85 millionspeakers, the threat is far more thanthat. Through cultural assimilation,there are possibilities that Javanesewill be changed in term of it structure
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and usage. This can be seen from therapid disappearance of krama (highJavanese) among junior members ofthe community (Rahayu, 2004, p. 2).Regarding to this issue, Cumminsraised his concern of the matter andsuggest that one way to avoid this isby “reinforcing local languages in theschool context such as bilingual ordual language programs” (2005, p.586). The paper presents the result ofa preliminary interview exploring thelanguage use and the languageattitudes of Javanese-Indonesianteenagers living in Melbourne,Australia in the focus of the languageuse among their Javanese-Indonesianpeers and with family members. It isexpected that the description will notonly provide a closer look on how theyoung generation use and maintaintheir heritage language but alsobecome a reflection on the questionsasked and assumptions made for theoverall study. Therefore, the generalresearch question of the study will bedescribed in this paper as well as thetheoretical framework. The result ofthe preliminary interview will bedescribed and analyzed so that areflection and correction on theresearch questions and assumptionscan be made.As the purpose of thispreliminary report is to reflect on theresearch questions and assumptions,below are the three researchquestions and further sub-questions:1. Do Indonesian-Javanese teenagersin Melbourne, Australia haveJavanese as their first language ortheir second language?2. Do Indonesian-Javanese teenagersin Melbourne, Australia havepositive attitude towards Javaneseas one of the language spoken intheir home country?

a. What is their language choiceto communicate with theirolder family members?b. What is their language choiceto communicate with theiryounger family members?c. What is their language choiceto communicate with theirIndonesian-Javanese peers?d. What factors influence theirlanguage choice?3. Are there efforts from the parentsin maintaining Javanese languageuse among their family members?a. What is their language choiceto communicate with theirchildren?b. What factors influence theirlanguage choice?
THEORETICAL FRAMEWORKS1. Sociology of languageOne of specifically relevantapproach to the study is thesociology of language. Thisapproach deals mainly withlanguage use in multilingualcommunities and focuses onminority languages (Christensen&Levinson, 2003, p. 1333). Thisframework is suitable for the studybecause it suggests that languagecan be studied in relation to thesociety where it is spoken in twoways. Christensen and Levinsonfurther explains that the first wayis by “describing the ways thatlanguage is used in a givencommunity” and the second is by“asking questions about how andwhy the social organisation oflanguage use and behaviourinvolving language might beformed and changed” (2003, p.1333).The aims of the study, which is toknow whether Indonesian-Javanese teenagers have positive
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attitude towards Javaneselanguage, can be answered byapplying this framework into thestudy. However, this approach willonly be dealing with the languageand the community themselves.Thus, to view Javanese incomparison with other languages,another theoretical framework isused.2. Ethnolinguistic VitalityGiles, Bourhis and Taylor (1977)described ethnolingnuistic vitalityas “that which makes a grouplikely to behave as a distinctiveand active collective entity inintergroup situation” (as cited inBourhis & Sachdev, 1984, p. 97-98). Myers-Scotton (2006) furtherexplains that ethnolinguisticvitality provide frameworks forresearchers to explore the acertain group's attitude towardstheir own language and how it cankeep up to compete with otherlanguages in a multilingualcommunity (p. 124). It is, hence, asuitable framework to work with agroup of Indonesian-Javanesecommunity in their attempt tomaintain the heritage languagebecause the study is expected toreveal what have parents do tomaintain the use of the language inthe family.
Prior studiesThere are two prior studies related tolanguage use and language attitudestowards Javanese done by tworesearchers in almost the same time.Rahayu (2004) conducted a researchto “describe the patterns of languageuse and clarified factors influencinglanguage use in Javanese families” (p.7). She further expand the researchquestions to find out the extent oflanguage change that occur in the

families. The study was qualitativesince this research design is naturalist,holistic, and also interpretive. Thefindings suggest that change occursignificantly in the patterns ofJavanese language use within thefamilies and that Indonesian was alsoused more frequently by the thirdgeneration of the families than theprevious generations. This cause theolder generations to tend to useIndonesian when speaking to theyounger members of the family. Thestudy also found that age and intimacywas the most influential factors tolanguage choice.The second research wasconducted by Kurniasih in 2005. Theaims of the study was to find out thethe language pattern use by childrenand their parents and to know theirlanguage attitudes towards Javaneselanguage. the participants of the studywere primary school and junior highschool students, including theirparents.The are many similarities in bothstudies. They were both conducted inthe area where Javanese has the mostfirst-language speakers, Yogyakarta,and they also focus their attention tofamilies and how they communicatewith each other.However, they were bothdifferent in some ways. First, Rahayufocused her study on the pattern oflanguage use in the familiesthroughout generations. She paidattention to their daily communicativeactivity, and their individualbackground (e.g. age and sex). On thecontrary, Kurniasih focused her studyon the different pattern of languageuse by different families from differentsocio-cultural background. Second,Rahayu conducted the study in thefamily environment since her mainpurpose was to get the most genuine
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information on the language use in thefamilies. While Kurniasih conductedher study with a more formal settingwhich is classroom and socialmeetings.For this study, the researcherwill try to combine both studies andtry to conduct research on thelanguage attitude and language choiceamong teenagers and their parents.The study will be conducted inMelbourne, Australia since, nowadays,there are growing number ofIndonesian students and families stayin Australia in pursuing theirsecondary or tertiary education(Novera, 2004, p. 475). However,Boudin put forward that one anindividual move to another place(country) there are tendencies that hewould adjust himself to the newenvironment and is likely to lose someof his home nation identity. For thatreasons, this study is needed as a basisto create various programs tomaintain home identity, in this case,heritage language.
RESEARCH METHODOLOGYKumar (1996) states that the mostimportant purpose of research designis to describe how research questionscan be answered (as cited in Rahayu,2004, p. 25). This study will beexplanatory, thus, a qualitative designwill be the best tool to conduct theresearch.Participants for this study will beselected from the members of theIndonesian community, PPIA Victoria(Indonesia – Australia StudentsAssociation) and also IndonesianMoslem Community in Melbourne.The research participants will beteenagers aged from 13 to 17 yearsalso and also their parents.In order to study the languageuse among Indonesian-Javanese

teenagers in Melbourne, Australia,several methods are used in this studyin order to gain sufficient data for theresearch questions. The maininstrument for the study isquestionnaire, while thecomplementary instrument will beinformal interviews and focus groupdiscussion. Data are collected on theteenagers' language background,language use patterns, socio-economicbackground, and their attitudestowards Javanese.Agheyisi and Fishman (1970)suggest that questionnaire is the mostcommon data collection technique inthe study of language attitudes (p.144). In this study, questionnaires aregiven to collect data on the socio-economic background of theteenagers, their language backgroundand their language preference in dailycommunication. Questionnaires willalso be distributed to the parents tocollect data on their languagebackground, language choice, andattitudes towards Javanese.The second data collectiontechnique is focus group discussion.Traditionally, it is “a way of collectingqualitative data, which—essentially—involves engaging a small number ofpeople in an informal groupdiscussion (or discussions), ‘focused’around a particular topic or set ofissues” (Wilkinson, 2004, p. 177) tomainly analyzed research participantsattitudes and opinion (Greenbaum,1998, as cited in Onwuegbuzie et al,2009, p. 2). This technique will beused to collect data on teenagers andparents' language choice, languageattitudes, and the reasons why theychoose a certain language as a mean ofdaily communication. Through focusgroup discussions, it is expected thatthe researcher will also be able toanalyze the ways of communication
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among teenagers, among parents, andamong teenagers and parents.However, there is a possibility thatresearch participant will have sothings that they do not share duringthe discussion because of beingawkwardness or shyness. For thisreason, interview will also be used tocollect data. They are conducted tocollect data on language use andlanguage attitudes from the teenagersand their parents.
PRELIMINARY INTERVIEW REPORTThis preliminary project involved anIndonesian-Javanese teenager, who inthis paper will be mentioned as Ayun.Ayun is a 13 year old girl originallycomes from Jogjakarta, Central JavaIndonesia. She currently studies in oneof the schools in the northern suburbof Melbourne. It has been 17 monthssince the first time she came toAustralia with her father and littlebrother. During the interview, Ayunwas asked several questions related tothe language(s) she used at home,school, and social gatherings. She wasalso asked about her thoughts onJavanese as a traditional language andalso the reasons of her choosing to useJavanese or not.One thing about Ayun that occurat the beginning of the interview wasthat she is not a Javanese nativespeaker. Indeed, she was born in Java,she also has Javanese-speakingparents, and communities, and yet herfirst language is Indonesian. She wasexposed to Indonesian since she wasvery little. During pre-school,elementary school, and throughoutsecondary school, Indonesian has beenher intermediate language. Thistendency, where Javanese-speakingparents introduce Indonesian to theirchild as their first language, is evengaining more popularity ever since it

was noticed in Jogjakarta, Central Javaand some other places in the early1970s (Smith-Hefner, 2009, p. 57) upto now. Ayun is one of the clearexample of the language shift fromJavanese to Indonesian.Ayun's pronunciation of someJavanese words during the interviewwere awkward, and it also took her 1-2seconds to think and to pronounce thewords that she would like to make asexamples, like lungguh [lu:ŋgoh], piye[pi:je], and kulo nuwun[ku:lɑnu:wu:n]. However, although Ayun'sfirst language is said to be Indonesian,there are still, at some points in herspeaking during the interview, sometraces of Javanese. The constant use ofthe Javanese word dhong [doŋ] as thesubstitute for the Indonesian word
mengerti, which means 'understand';the use of Javanese filler to [tɑ] at theend of the statement; and her respondtowards my comments spoken inJavanese show that Ayun understandsJavanese quite well, and yet, she doesnot have Javanese speaking fluency.Ayun might be one of the example of a“semi-speaker”. The term was firstintroduced by Dorian (as cited inRomaine, 2010, p. 325) who gave theexplanation that for the situationwhere the an individual has thecapability to understand a language butdoes not have the capacity to use thelanguage to express his thoughts andfeelings, then he is considered to be asemi-speaker.Although Javanese is one of thethree major native language in Java(Suharno, 1982), the fact that there isa strong tendency of language shiftfrom Javanese to Indonesian amongyounger language speakers (Kurniasih,2006; Rahayu, 2004; and Smith-Hefner, 2009) cannot be set aside. It isvery likely that the situation will createJavanese semi-speakers who, in the
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future, will not be able to maintain theexistence of the language. This is whyprograms to introduce Javanese atschool needs to be formulated.However, in the original design ofthe study, I made a false culturalassumption that when the parents areJavanese or Javanese native speakers,it is very likely that their children willlearn Javanese as well. Thisassumption can be seen from the firstresearch question in my previousdesign of the study (do Indonesian-Javanese teenagers in Melbourne,Australia have Javanese as their firstlanguage or their second language?).The result of the interview turned myassumption down. During theinterview, Ayun mentioned herlanguage learning experience. The firstlanguage she learned was Indonesian,the second was Arabic, and the thirdwas English. Although Ayun did notmention her learning Javaneseformally, her ability to understandsome of my Javanese statementsshowed that she acquired Javanesealongside with other languages, andthat she never actually uses thelanguage made her a Javanese semi-speaker.Brown (1994, p. 174) explainsthat language attitude is mainlyaffected by parents' and peers'attitudes toward a certain language andthat interactions with other people indifferent ways also affect one'slanguage attitude. It can be drawn fromthis explanation that language attitudedoes not have correlation with one'sbeing as native speaker not. Based onthese reasons, it is best that the firstoriginal research question of the studybe omitted.The instrument and datacollection technique for the study alsoneed to be specified. Considering thecharacteristics of teenagers who tend

not to be open when expressingfeelings and opinions in in front ofmany people, in-depth interview willaccommodate their answers, whilefocus group discussions will beconducted for parents to determinetheir choice of language and why theychoose the language(s). This way, it isexpected that the result of theinterviews and discussions will coverall range of possible answers, whetherit positive or negative attitude towardJavanese.
REFERENCESAgheyisi, R. and Fishman, J. A. (1970).Lannguage attitudes studies: abrief survey of methodologicalapproaches. Anthropological

Linguistics, (12)5, p. 137-157.Badudu, Y. (1986). Bahasa
Indonesia.Anda bertanya, inilah
jawabannya. (Indonesian, You
asked, this is the answer).Bandung: CV Pustaka PrimaBourhis, R. Y. and Sachdev, I. (1984)Vitality perceptions andlanguage attitudes: someCanadian data. Journal of
Language and Social Psychology,
(3), p. 97-126. DOI:10.1177/0261927X8400300202Brown, H. D. (1994). Principles of
language teaching and learning.New Jersey: Prentice Hall Inc.Christensen, K. and Levinson, D.(2003).Encyclopedia of
community: from the village to
the virtual world. Volume 3.California: Sage Publications, Inc.Crystal, D. (2000). Language death.New York: Cambridge UniversityPressCummins, J. (2005). A proposal foraction: Strategies for recognizingheritage language competence asa learning resource within themainstream classroom. The



16

Modern Language Journal, (89)4(Winter, 2005), pp. 585-592Dorian, N. C. (1977). The problem ofthe semi-speaker in languagedeath.Linguistics, (15)191, p. 23-32. DOI:10.1515/ling.1977.15.191.23,//1977Errington, J. (1998). Shifting
languages: interaction and
identity in Javanese
Indonesian.Cambridge:Cambridge University PressGiles, H., Bourhis, R. Y. andTaylor, D.M. (1977).Towards a theory oflanguage in ethnic grouprelations.In H. Giles (ed.),
Language, Ethnicity and
Intergroup Relations.London:Academic Press.Greenbaum, T. L. (1998). The
handbook for focus group
research (2nd ed.). ThousandOaks, CA: Sage.Janse, M. and Tol, S. (Ed.). (2003).
Language death and language
maintenance: theoretical,
practical and descriptive
approaches. Philadelphia: JohnBenjamin Publishing Co.Kumar, R. (1996). Research
methodology: a step-by-step
guide for beginners. Melbourne:Longman.Kurniasih, Y. K. (2006). Gender, class,and language preference: a casestudy in Yogyakarta. In K. Allan(Ed).Selected papers from the
2005 Conference of the Australian
Linguistic Society.http://www.als.asn.au.)Lewis, M. P. (Ed.). (2009). Ethnologue:
Languages of the world, sixteenth
edition. Dallas, Tex.: SILInternational. Onlineversion: http://www.ethnologue.com/.Myers-Scotton, C. (2006). Multiple

voices: an introduction to
bilingualism. Victoria: BlackwellPublishing.Novera, I. A. (2004). IndonesianPostgraduate students studyingin Australia: an examination oftheir academic, social andcultural experiences.
International Education Journal,
5(4), 475-487. Retrieved from:http://ehlt.flinders.edu.au/education/iej/articles/v5n4/novera/paper.pdfOnwuegbuzie, A. J., Dickinson, W. B.,Leech, N. L. and Zoran, A. G.(2009).A qualitative frameworkfor collecting and analyzing datain focus groupresearch.International Journal of
Qualitative Methods, (8)3. p. 1-21.Peyraube, A. (2003). Languages atrisk.In R. Ragaini. (Ed.),
International seminar on nuclear
war and planetary emergencies
27th(274–283) . Singapore: Uto-PrintRahayu, E. W. (2004). Language use of
Javanese families in
Yogyakarta.(Unpublishedmaster’s thesis). La TrobeUniversity: Bendigo.Romaine, S. (2010).Contact andlanguage death. In R. Hickey (Ed.),
The handbook of language
contact. Oxford: Wiley-Blackwell.DOI:10.1002/9781444318159.ch16Smith-Hefner, N. J. (2009). Languageshift, gender, and ideologies ofmodernity in Central Java,Indonesia.Journal of Linguistic
Anthropology, (19)1, pp. 57-77.DOI: 10.1111/j.1548-1395.2009.01019.x.Steinhauer, H. (1994). The Indonesianlanguage situation andlinguistics; prospects and



17

possibilities.Bijdragen tot de
Taal-, Land- en Volkenkunde,
150(4), p. 755-784. Retrievedfrom http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv/article/viewFile/1810/2571Suharno, I. (1982). A descriptive study
of Javanese. Canberra, A.C.T.,Australia : Dept. of Linguistics,Research School of PacificStudies, Australian NationalUniversity.Wijayanto, A. (2007). Language choiceperformed by Javanese childrenand teenagers at Kalasansubdistrict, YogyakartaIndonesia.Kajian Linguistik dan
Sastra, 19(1), 14-20. Retrieved

fromhttp://eprints.ums.ac.id/657/1/2._AGUS_WIJAYANTO.pdfWilkinson, S. (2004). Focus groupresearch. In D. Silverman (Ed.),
Qualitative research: theory,
method, and practice (pp. 177–199). Thousand Oaks, CA: SageWurn, S. A. (2003). The languagesituation and languageendangerment in the GreaterPacific area.In M. Janse and S. Tol(Ed.), Language death and
language maintenance:
theoretical, practical and
descriptie approach.Philadelphia:John Benjamin Publishing Co.



18



19

ANALISIS TEKNIK PENERJEMAHAN
DARI BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA MADURA

PADA TEKS BERITA POJOK MADURA JTV
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Abstract

Translating news text in Pojok Madura is an effort to transfer message or
information from Indonesian  to Maduresse. In the process, the translator is
required to apply various good translation techniques in order to transfer the
message perfectly. There are total twenty translation techniques according to
Molina and Albir in Silalahi (2002:509—511). However, after doing the
research, the researcher can only identify a number of total eight translation
technique in the process of translating news text of Pojok Madura, namely
adaptation, amplification, borrowing, calque, literal translation, reduction,
addition, and elimination. From all the eight techniques, the literal translation is
the most common one to apply. On the contrary, the reduction technique is
seldom to use in the process of translating news text in Pojok Madura.

Keywords: translation technique, Indonesian, Maduresse, news text.
AbstrakPenerjemahan teks berita Pojok Madura merupakan kegiatan mengalihkanpesan atau informasi dari bahasa Indonesia (Bsu) ke dalam bahasa Madura(Bsa). Dalam proses tersebut diperlukan teknik-teknik penerjemahan yangbaik agar informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat.Ada 20 teknik penerjemahan menurut Molina dan Albir dalam Silalahi(2002:509—511). Namun setelah dilakukan penelitian, hanya ada delapanteknik penerjemahan yang diterapkan dalam proses penerjemahan teksberita Pojok Madura, yaitu teknik adaptasi, amplifikasi, peminjaman,calque, penerjemahan harfiah, reduksi, penambahan, dan penghilangan.Dari delapan teknik penerjemahan tersebut, teknik penerjemahan harfiahmerupakan teknik yang paling mendominasi. Sebaliknya, teknikpenerjemahan reduksi merupakan teknik yang jarang sekali digunakanoleh penerjemah berita pojok Madura.

Kata-kata Kunci: teknik penerjemahan, bahasa Indonesia, bahasaMadura, teks berita.
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PENGANTARBerbicara mengenai terjemahan yangada di Indonesia, terjemahan karyasastra dari bahasa asing sebagaibahasa sumber (Bsu) ke dalam bahasaIndonesia sebagai bahasa sasaran(Bsa) lebih mendominasi, sebut sajaHarry Potter and The Deathly Hallowskarya J.K. Rowling, Harry Potter andthe Prisoner of Azkaban karya J.K.Rowling, Twilight Saga Series karyaStephenie Meyer, Morning, Noon andNight karya Sidney Sheldon, PrincessDiaries karya Meg Cabot, Da VinciCode karya Dan Brown, HerculePoirot’s Christmas karya AgathaChristie, Brokeback Mountain karyaAnnie Proulx, Morning, Noon andNight karya Sidney Sheldon, The Hostkarya Stephenie Meyer, Bloodlinekarya Sidney Sheldon, LadyChatterley’s Lover karya D. H.Lawrence, The Boscombe ValleyMystery karya Sir Arthur Conan Doyle,dsb. Dari beberapa contoh terjemahankarya sasta di atas, jarang sekaliditemukan karya sastra terjemahandari bahasa asing ataubahasaIndonesia sebagai bahasasumber (Bsu) ke dalam bahasa daerahsebagai bahasa sasaran (Bsa). Padahalkita ketahui, Indonesia memilikiberaneka ragam bahasa daerah,termasuk pula didalamnya bahasaMadura.Bahasa Madura adalah salah satubahasa terbesar keempat di Indonesiasetelah bahasa Jawa, bahasaIndonesia, dan bahasa Sunda (Rifai,2008). Bahasa Madura sebagai bahasadaerah digunakan sebagai saranakomunikasi sehari-sehari olehmasyarakat etnik Madura, baik yangbertempat tinggal di Pulau Madura(Kabupaten Sumenep, Pamekasan,Sampang, Bangkalan), pulau-pulaukecil di sekitarnya (Pulau Bawean,Kangean, Sapudi, Masalembu,

Sapeken, Gili Genting, Raas), diperantauan (Surabaya, Gresik,Pasuruan, Lumajang, Probolinggo,Jember, Situbondo, Bondowoso, danBanyuwangi), maupun yang beradadan bekerja d luar Indonesia (ArabSaudi, Malaysia, Taiwan, Hongkong,dll). Bahasa Madura memiliki jumlahpenutur cukup banyak dan wilayahpemakaian yang cukup luas. Sungguhsangat ironis, dengan jumlah penuturbahasa Madura yang mencapai kuranglebih 13,7 juta jiwa (Lauder dalamSofyan, 2008:2) masih sulit sekalimenemukan referensi mengenaiMadura, baik dalam bahasa Indonesia,bahasa Madura, maupun terjemahandari bahasa lain.Melihat kondisi tersebut, perluada perhatian dari pemerintah danpihak-pihak lain dalam mengangkateksistensi bahasa Madura.Televisisebagai salah satu media elektronikyang saat ini sangat diminatimasyarakat mencoba melirik bahasadaerah sebagai nilai jual.BahasaMadura dijadikan sebagai bahasapengantar dalam tayangan beritaberbahasa daerah, Pojok Madura yangditayangkan oleh JTV, salah satutelevisi lokal yang ada di JawaTimur.Melalui televisi segalainformasi berupa hiburan, pendidikan,pengetahuan, tuntunan kesehatan,rohani, kejadian-kejadian dapatditerima oleh masyarakat.Televisi saatini menjadi bagian yang tidak dapatdipisahkan dari manusia. Masyarakatbahkan rela menghabiskan waktunyadi depan televisi, dibandingkanberbincang-bincang dengan keluarga.Kehadiran televisi telah mampumempengaruhi sikap, pandangan,persepsi dan kehidupan masyarakatsecara umum, hal ini dikarenakantelevisi memiliki kelebihan, yaknidapat didengar sekaligus dapat dilihat(audio visual).Selain merupakan
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media audio-visual, masyarakat jugadengan mudah dan cepat dapatmemperoleh informasi. Bahasa yangdigunakan juga dibuat dengan gayabahasa bertutur seperti percakapansehari-hari, sehingga masyarakatmudah memahami isi dari informasiyang disampaikan.Ada dua ragam bahasa yangdigunakan dalam media televisi yaituragam bahasa lisan dan ragam bahasatulis. Dikatakan ragam bahasa lisankarena informasi yang disampaikanmelalui lisan, sehingga pemirsa dapatmendengarkan tanpa harus membacaseperti halnya membaca surat kabar.Selain itu, ada juga ragam bahasa tulisberupa teks berita yangdisulihsuarakan atau yang lebihdikenal dengan istilah “dubbing” yangdilakukan oleh tim redaksi sebelumacara penanyangan. Kegiatan“dubbing” tersebut tidak terlihat olehpemirsa.Sehingga perlu ada kontrolterhadap teks berita yang dibacadibalik layar tersebut, mulai daripenulisan/pengetikan teks,pengeditan, sampai teks tersebut siapuntuk diinformasikan kepadamasyarakat.Dibalik acungan jempol karenaJTV mampu memberi nilai positifdalam memelihara dan melestarikanbahasa daerah khususnya bahasaMadura, tayangan program beritatersebut ternyata tidak sepenuhnyaditerima oleh masyarakatMadura.Pojok Madura masih menuaipro dan kontra di kalanganmasyarakat Madura, khususnya parasesepuh yang masih menganggappenggunaan bahasa Madura dalamtayangan tersebut kurangtepat.Melalui diskusi dengan sesepuhMadura yang ada di Yayasan PakemMaddhu Pamekasan, bahasa yangdigunakan masih dianggap “kasar”,pemilihan kosakata masih kaku dan

terkesan dipaksakan. Hal tersebuttentunya tidak terlepas dari kegiatanpenerjemahan bahasa Indonesiasebagai bahasa sumber (Bsu) kedalam bahasa Madura (Bsa).Ada beberapa hal yang dilakukanoleh tim redaksi Pojok Madurasebelum teks berita tersebutdiinformasikan kepada masyarakat.Hal yang pertama adalah persiapanteks berita.Teks berita Pojok Maduraberasal dari teks berita berbahasaIndonesia yang ditulis oleh parawartawan JTV. Teks berita tersebutditujukan kepada semua programberita yang ada di JTV, sepertiprogram berita Pojok Isuk, PojokMadura, Pojok Pitu, Borgol, PojokKulonan, dan Pojok Kampung. Tahapyang kedua adalah memilih teks beritayang sesuai dengan program PojokMadura. Setelah naskah berita sudahtekumpul, maka tahap yang ketigaadalahmenerjemahkan/mengalihbahasakanteks berita berbahasa Indonesia (Bsu)tersebut ke dalam bahasa Madura(Bsa).Penerjemahan dari bahasaIndonesia (Bsu) ke dalam bahasaMadura (Bsa) bukanlah perkara yangmudah, melainkan sesuatu yangsangat rumit. Selain menyangkutkosakata dan tata bahasa yangberbeda dengan bahasa sumber (Bsu),juga menyangkut perihal budaya.Sehingga tim penerjemah PojokMadura harus memiliki teknik yangtepat agar pesan yang akandisampaikan dapat diterima olehseluruh masyarakat Madura.Dari uraian tersebut di atas,penelitian mengenai analisis teknikpenerjemahan dari bahasa Indonesia(Bsu) ke dalam bahasa Madura (Bsa)pada teks berita Pojok Madura JTVdiyakini perlu untuk dilakukan.Penelitian ini untuk mendeskripsikan
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bagaimana teknik-teknikpenerjemahan yang digunakan olehtim redaksi Pojok Madura dalammenerjemahkan bahasa Indonesia(Bsu) ke dalam bahahsa Indonesia(Bsa). Berdasarkan uraian di atas,maka rumusan masalah penelitianadalah  bagaimanakah teknik-teknikpenerjemahan dari bahasa Indonesiake dalam bahasa Madura  pada teksberita Pojok Madura JTV?
KERANGKA TEORIPenerjemahan atau translation selamaini didefinisikan melalui berbagai caradengan latar belakang teori danpendekatan yang berbeda. Dariberbagai definisi mengenaipenerjemahan, di sini akan dibahasempat definisi sebagai pijakan dalampembahasan. Pengertianpenerjemahan menurut Newmark(1988) adalah “rending the meaningof a text into another language in theway that the author intended the text’’yang artinya adalah menerjemahkanmakna suatu teks ke dalam bahasalain sesuai dengan yang dimaksudkanpengarang. Sementara Catfordmendefinisikan penerjemahan sebagaipenempatan (replacement) teksbahasa sumber dengan teks yangekivalen dalam bahasa sasaran “Thereplacement of textual material in onelanguage (SL) by equivalent textualmaterial in another language (TL) andthe term equivalent is a clearly a keyterm. (Catford,1965:20—21).Penerjemahan menurut Machaliadalah upaya mengganti teks bahasasumber dengan teks sepadan dalambahasa sasaran yang dterjemahkanadalah makna sebagaimanadimaksudkan pengarang (Machali,2009:26). Terkait dengan perihalmakna Larson menambahkan definisipenerjemahan sebagai pengalihanmakna dari bahasa sumber ke dalam

bahasa sasaran dengan melalui tigalangkah pendekatan, yakni: 1)mempelajari leksikon, strukturgramatikal, situasi komunikasi, dankonteks budaya dari teks bahasasumber; 2) menganalisis teks bahasasumber untuk menemukan maknanya;dan 3) mengungkapkan kembalimakna yang sama denganmenggunakan leksikon dan strukturgramatikal yang sesuai dalam bahasasasaran (Larson, 1984: 3).Berdasarkan beberapa definisimengenai penerjemahan tersebut diatas, dapat kita sarikan bahwapenerjemahan merupakan kegiatan,cara, atau proses mengalihkan maknasuatu teks ke dalam bahasa lain sesuaidengan yang dimaksudkan pengarangdengan keakuratan pesan,keterbacaan, dan keberterimaansehingga menghasilkan hasil/produkyang baik. Produk atau terjemahan (atranslation) adalah interpretasi maknasuatu teks dalam suatu bahasa (tekssumber) dan menghasilkan teks yangmerupakan padanan dalam bahasalain (teks sasaran atau terjemahan)yang mengomunikasikan pesanserupa. Terjemahan harusmempertimbangkan beberapabatasan, termasuk konteks, aturantata bahasa, konvensi penulisan,idiom, serta hal lain antar keduabahasa. Sementara orang yangmelakukan terjemahan disebutsebagai penerjemah.Pojok Madura merupakan salah satuprogram berita yang ada di JTVdengan menggunakan bahasa daerah.Penerjemahan teks berita PojokMadura dilakukan dengan caramengalihkan makna suatu teks beritaberbahasa Indonesia (Bsu) ke dalamberbahasa Madura (Bsa) sesuaidengan informasi yang disampaikanoleh penulis/wartawan. Dalam prosespenerjemahan tersebut, penerjemah
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atau tim redaksi Pojok Maduramemerlukan pengetahuan yang lebihmengenai bahasa Madura sebagaibahasa sasaran, baik struktur maupunbudaya. Mengingat bahasa Maduraberbeda dengan bahasa Indonesiamaupun bahasa daerah lainnya.
Ragam TerjemahanBahasa mempunyai dua aspek utama,yaitu bentuk yang diwakili oleh bunyi,tulisan dan strukturnya, serta makna,baik leksikal, fungsional, maupunstruktural (Machali, 2009:51). Dalamproses penerjemahan, seorangpenerjemah harus memperhatikanragam bahasa dari teks yang akanditerjemahkannya. Perbedaan-perbedaan dalam penggunaan bahasa,baik besar maupun kecil, baik dalamcara pengungkapan, pemilihan kata,maupun tata bahasanya merupakanbagian dari ragam bahasa, sepertipenggunaan dialek, sosiolek, idiolek,dan gaya bahasa yang merupakanunsur penting yang harus dipahamioleh seorang penerjemah. Dialekmerupakan ragam bahasa yangdisebabkan oleh perbedaan geografis,seperti bahasa Jawa dialek surabayadan dialek mataraman. Sosiolekmerupakan ragam bahasa yangdisebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang terjadi karenaterdapat kelompok sosial memilikiperbedaan status dalammasyarakat.Sementara idiolekmerupakan ragam bahasa yang yangdikaitkan dengan perbedaan individumanusia.Gaya bahasa menurut Joos dalamMachali adalam ragam bahasa yangdisebabkan adanya perbedaan situasiberbahasa atau perbedaan dalamhubungan antara pembicara (penulis)dan pendengar (pembaca).Ragamtersebut dibedakan lagi menjadi.

1. Ragam Beku (frozen) ialah ragambahasa yang sangat resmi dandigunakan dalam situasi-situasiresmi, atau khidmat, sepertiundang-undang dan suratperjanjian.2. Ragam resmi (formal) merupakanragam bahasa yang dipakai dalampidato-pidato resmi, rapat-rapatresmi, rapat-rapat dinas, dansebagainya.3. Ragam operasional (consultative)adalah ragam bahasa yangdigunakan di sekolah, perguruantinggi, dalam rapat-rapat yangberorientasi kepada produksi, dansebagainya. Ragam ini dalamkenyataannya sangat operasional.4. Ragam santai (casual) ialah ragambahasa santai yang terjadiantarteman, misalnya dalamolahraga rekreasi.5. Ragam akrab (intimate)merupakan ragam bahasa yangdibahas oleh antarteman yangssangat akrab. Bahasa ini ditandaidengan ucapan-ucapan yangpendek, kalimat-kalimat yangtidak lengkap, pemakaian prokem,dan sebagainya. (2009: 52—53)Senada dengan Machali,Moentaha (2006:30) membagi jenisterjemahan berdasarkan ragambahasa menjadi lima bagian. 1) Ragambahasa sastra yang meliputi: prosa,puisi, dan drama. 2) Ragam bahasajurnalistik yang meliputi oratoria, esai,artikel. 3) Ragam bahasa koran/suratkabar yang meliputi editorial,headline, artikel, berita, singkat, iklan,dan pengumuman. 4) Ragam bahasailmiah yang meliputi rangkaian ujaran,penggunaan istilah, pola kalimat(postulat, argumen, formula),sitiran/nukilan, catatan bawah (foot-note), referensi, dokumen bisnis, dan5) Ragam bahasa dokumen resmi yangmeliputi dokumen diplomatik,
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dokumen militer, dan dokumenundang-undang.Menurut jenis sistem tanda yangterlibat, Roman Jakobson dalamSuryawinata (2011:33) membedakanragam terjemahan menjadi tiga jenis,yaitu terjemahan intrabahasa(intralingual translation), terjemahanantarbahasa (interlingual translation),dan terjemahan intersemiotik(transmutation). Terjemahanintrabahasa (intralingual translation)adalah pengubahan suatu teksmenjadi teks lain berdasarkaninterpretasi penerjemah, dan keduateks ini ditulis dalam bahasa yangsama. Terjemahan antarbahasa(interlingual translation) merupakanterjemahan dalam arti yangsesungguhnya. Artinya tidak hanyamenyangkutmencocokkan/membandingkansimbol, tetapi juga padanan keduasimbol dan tata aturannya ataudengan kata lain mengetahui maknadari keseluruhan ujaran. Sementaraterjemahan intersemiotik mencakuppenafsiran sebuah teks ke dalambentuk atau sistem tanda yang lain.Ragam terjemahan berdasarkanproses penerjemahan sertapenekanannya menurut Nida & Taber,Larson, dan Newmark dalamSuryawinata (2011: 39—48)dibedakan menjadi lima kategori.1. Terjemahan HarfiahTerjemahan Harfiah merupakanterjemahan yang mengutamakanpadanan kata atau ekspresi didalam bahasa sasaran yangmempunyai rujukan atau maknayang samadengan kata atauekspresi dalam bahasa sumber.2. Terjemahan DinamisTerjemahan dinamis adalahterjemahan yang mengandunglima unsur dalam batasan yangdibuat oleh Nida dan Taber, yaitu:

(1) reproduksi pesan, (2)ekuivalensi atau padanan, (3)padanan yang alami, (4) padananyang paling dekat, (5)mengutamakan makna.(Suryawinata, 1989: 8). Jenisterjemahan ini berpusat padakonsep tentang padanan dinamisdan sama sekali berusahamenjauhi konsep padanan formalatau bentuk.3. Terjemahan Harfiah dan IdiomatisTerjemahan ini berusahamenciptakan kembali maknadalam bahasa sumber, yaknimakna yang ingin disampaikanpenulis atau penutur asli, di dalamkata dan tata kalimat yang luwesdi dalam bahasa sasaran.4. Terjemahan Semantis danKomunikatifTerjemahan komunikatif berusakamenciptakan efek yang dialamioleh pembaca bahasa sasaran samdengan efek yang dialami olehpembaca sumber.Sehingga semuaterjemahan mudah dimengertidan tidak terasa kaku.Biasanyateks terjemahan ragam ini terasamulus dan luwes.Namunkelemahan dari terjemahan ragamkomunikatif adalah hilangnyasebagian makna teks bahasasumber.Sementara terjemahanragam semantis berusahamempertahankan struktursemantis dan sintaktik sertamakna kontekstual dari teksbahasa sumber.Terjemahansemantis membantu menjelaskanmakna konotatif yang mengacupada hal-hal yang universal.Terjemahan ragam ini terasa lebihkaku dengan struktur yang lebihkompleks karena penerjemahnberusaha menggambarkan prosesberpikir penulis aslinya,mempertahankan idiolek penulis,
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atau bahkan ekspresi kekhasanpenulis.Berdasarkan paparan di atas,bahasa berita termasuk dalam ragambahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistikmerupakan gaya bahasa yangdigunakan wartawan dalam menulisberita. Bahasa jurnalistik disebut jugaBahasa Komunikasi Massa (Languageof Mass Communication atauNewspaper Language), yakni bahasayang digunakan dalam komunikasimelalui media massa, baik komunikasilisan (tutur) di media elektronik(radio dan TV) maupun komunikasitertulis (media cetak), dengan cirikhas singkat, padat, dan mudahdipahami.Asep Syamsul M. Romlimendefinisikan bahasa jurnalistiksebagai bahasa yang biasa digunakanwartawan untuk menulis berita dimedia massa. Lebih detail lagi,Rosihan Anwar memaknai bahasajurnalistik sebagai bahasa yangdigunakan oleh wartawan yangmemiliki sifat-sifat khas, yaitu singkat,padat, sederhana, jelas, lugas, danmenarik. Bahasa jurnalistikdidasarkan pada bahasa baku, tidakmenganggap sepi kaidah-kaidah tatabahasa, memperhatikan ejaan yangbenar, dalam kosakata bahasajurnalistik mengikuti perkembangandalam masyarakat. Senada denganRosihan Anwar,(www.romeltea.com/2009/09/).
Teknik PenerjemahanDalam penerjemahan, penerjemahdituntut memcahkan persoalanpenerjemahan pada tataran kata,kalimat, atau paragraf. Carapenanggulangan itu disebut teknik.Molina dan Albir 2002 dalam Silalahimendefinisikan teknik penerjemahanmerupakan prosedur untukmenganalisis dan mengklasifikasikan

bagaimana kesepadanan terjemahanberlangsung dan dapat diterapkanpada berbagai satuan lingual. MenurutCollins English Dictionary, a techniqueis a practical method, skill, or artapplied to a particular task (Teknikadalah suatu metode, keahlian atauseni praktis yang diterapkan padasuatu tugas tertentu). Dalam definisiini terdapat dua hal penting, yakni (1)teknik sebagai hal yang bersifatpraktis dan (2) teknik diberlakukanterhadap tugas tertentu; dalam hal initugas penerjemahan yang secaralangsung berkaitan dengan masalahpenerjemahan dan pemecahannya.Kompleksitas dalam prosespenerjemahan menuntut suatupersiapan holistik. Sebelummelaksanakan penerjemahan teks,masalah metode, strategi, dan teknikharus dipersiapkan oleh seorangpenerjemah. Molina dan Albir (2002:507-508) mengartikan metodepenerjemahan sebagai prosespenerjemahan yang dilakukan dalamkaitannya dengan tujuan penerjemah.Metode penerjemahan merupakanpilihan secara makro, yangmempengaruhi keseluruhan teks.Sementara teknik penerjemahanadalah prosedur pengolahan tekssecara lokal maupun individual yangberoperasi pada skala kecil (pada unitterjemahan) yang lebih kecil daridaripada teks dan digunakan untukmencapai hasil linguistik yang nyata,misalnya transposisi, parafrase, danpenghilangan.Baik metode maupunteknik berorientasi pada tujuan,sedangkan strategi berorientasi padamasalah, yaitu digunakan ketikapenerjemah menyadari bahwaprosedur yang biasa tidak cukupuntuk mencapai tujuan tertentu (Setia,2010). Hal lain yang menjadipertimbangan dalam penerjemahanadalah dua model penekanan yang
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bersifat teknis dari dua sisi, yaknipenekanan bahasa sumber (SourceLanguage Emphasis) dan penekananbahasa sasaran (Target LanguageEmphasis).Molina dan Albir dalam Silalahi(2002:509—511) mengembangkan 20teknik penerjemahan yang dapatdigunakan untuk menganalisis danmengklasifikasikan bagaimanakesepadanan terjemahan berlangsungyang diterapkan pada berbagai satuanlingual.Pada bagian berikut inidikemukakan teknik penerjemahanmenurut Molina dan Albir dalamSilalahi (2002:509—511) sebagaiberikut.1. Adaptasi (adaptation). Adaptasiadalah teknik penerjemahandimana penerjemah menggantikanunsur budaya bahasa sumberdengan unsur budaya yangmempunyai sifat yang sama dalambahasa sasaran, dan unsur budayatersebut akarab bagi pembacasasaran. Ungkapan as white assnow, misalnya, digantian denganungkapan seputih kapas, bukanseputih salju, karena salju tidakdikenal dalam bahasa sasaran.2. Amplifikasi (amplification).Amplifikasi adalah teknikpenerjemahan yangmengekeksplisitkan ataumemparafrase suatu informasiyang implisit dalam bahasasumber. Kata Ramadan, biasanyadiparafrase menjadi bulan puasakaum muslim. Teknik amplifikasiini mirip dengan teknik addition,atau again.3. Peminjaman (borrowing).Peminjaman adalah teknikpenerjemahan dimana penerjemahmeminjam kata atau ungkapandari bahasa sumber. Peminjamanitu bisa bersifat murni (pureborrowing) atau peminjaman yang

sudah dialamiah (naturalizedborrowing). Contoh dari pureborrowing adalah harddisk yangditerjemahkan harddisk,sedangkan contoh dari naturalizedborrowing adalah computer yangditerjemahkan menjadi komputer.5. Calque. Calque adalah teknikpenerjemahan dimana penerjemahmenerjemahkan frasa bahasasumber secara literal. Contohsecretariat general diterjemahkanmenjadi sekretaris jendral.Interfrensi bahasa sumberterhadap bahasa sasaran adalahciri khas dari teknik calque.6. Kompensasi (compensation).Kompensasi adalah teknikpenerjemahan dimana penerjemahmemperkenalkan unsur-unsurinformasi atau pengarus stilistikteks bahasa sumber di tempat laindalam teks bahasa sasaran.Contoh: Never did she visit heraunt diterjemahkan menjadiWanita itu benar-benar tega tidakmenemui bibinya.7. Deskripsi (decription). Deskripsimerupakan teknik penerjemahanyang diterapkan denganmenggantikan sebuah istilah atauungkapan dengan deskripsi bentukdan fungsinya. Contoh kata dalambahasa Italia panettonediterjemahkan menjadi kuetradisional Italia yang dimakanpada saat Tahun Baru.8. Kreasi Diskursif (discursivecreation). Teknik ini dimaksudkanuntuk menampilkan kesepadanansementara yang tidak terduga atauyang keluar dari konteks. Teknikini lazim diterapkan dalammenerjemahkan judul buku ataujudul film. Contoh judul buku SiMalingkundang diterjemahkansebagai A betrayed son siMalingkundang.



27

9. Kesepadanan Lazim (establishedequivalent). Kesepadanan lazimadalah teknik untuk menggunakanistilah atau ungkapan yang sudahlazim (berdasarkan kamus ataupenggunaan sehari-hari). Teknikini mirip dengan penerjemahanharfiah. Contoh kata efisien danefektif lebih lazim digunakandaripada kata sangkil danmangkus.10. Generalisasi (generalization).Realisasi dari teknik ini adalahdengan menggunakan istilah yanglebih umum atau lebih netral. Katapenthouse, misalnya,diterjemahkan menjadi tempattinggal, dan becak diterjemahkanmenjadi vihicle (subordinat kesuperordinat).11. Amplifikasi Linguistik (linguisticamplification). Perwujudan dariteknik ini adalah denganmenambah unsur-unsur linguistikdalam teks bahasa sasaran. Teknikini lazim diterapkan dalampengalihbahasaan secarakonsekutif atau dalam sulih suara(dubbing).12. Kompresi Lingustik (linguisticcompression). Kompresi linguitikmerupakan teknik penerjemahanyang dapat diterapkan penerjemahdalam pengalihbahasaan simultanatau dalam penerjemahan teksfilm, dengan cara mensintesaunsur-unsur linguistik dalam teksbahasa sasaran.13. Penerjemahan Harfiah (literaltranslation). Penerjemahan harfiahmerupakan teknik penerjemahandimana penerjemahmenerjemahkan ungkapan katademi kata. Misalnya, kalimat I willring you diterjemahkan menjadiSaya akan menelpon anda.14. Modulasi (modulation). Modulasimerupakan teknik penerjemahan

dimana penerjemah mengubahsudut pandang, fokus atau kategorikognitif dalam kaitannya denganteks sumber. Perubahan sudutpandang tersebut dapat bersifatleksikal atau struktural. Misalnyayou are going to have a child,diterjemahkan menjadi Anda akanmenjdi seorang bapak. Contohlainnya adalah I cut my finger yangditerjemahkan menjadi Jarikutersayat, bukan saya memotongjariku.15. Partikularisasi (particularization).Realisasi dari teknik ini adalahdengan menggunakan istilah yanglebih konkrit atau presesi. Contohair transportation diterjemahkanmenjadi helikopter (superordinatke subordinat). Teknik inimerupakan kebalikan dari teknikgeneralisasi.16. Reduksi (reduction). Teknik inimerupakan kebalikan dari teknikamplifikasi. Informasi teks bahasasumber dipadatkan dalam bahasasasaran. Contoh the mount offasting diterjemahkan menjadiRamadan. Teknik ini mirip dengantenik penghilangan (ommisionatau deletion atau subtraction)atau implisitasi. Dengan kata lain,informasi yang eksplisit dalam teksbahasa sumber dijadikan implisitdalam teks bahasa sasaran.17. Substitusi (substitution).Substitusi merujuk kepadapengubahan unsur-unsurlinguistik dan paralinguistik(intonasi atau isyarat). Bahasaisyarat dalam bahasa Arab, yaitudengan menaruh tangan di dadaditerjemahkan menjadi TerimaKasih.18. Variasi (variation). Realisasi iniadalah dengan mengubah unsur-unsur linguistik dan paralinguistikyang mempunyai variasi linguistik:
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perubahan tona tekstual, gayabahasa, dialek sosial, dialekgeografis. Teknik ini lazimditerapkan dalam menerjemahkannaskah drama.19. Transposisi (transpotition).Transposisi merupakan teknikpenerjemahan dengan mengubahkategori gramatikal. Teknik inisama dengan teknik pergeserankategori, struktur dan unit. Katakerja dalam teks bahasa sumber,misal, diubah menjadi kata bendadalam teks bahasa sasaran. Teknikpergeseran sruktur lazimditerapkan jika struktur bahasasumber dan bahasa sasaranberbeda satu sama lain. Oleh sebabitu, pergeseran struktur bersifatwajib. Sifat wajib dari pergeseranstruktur tersebut berlaku padapenerjemahan dari bahasa Inggriske dalam bahasa Indonesia untukmenghindari interfrensigramatikal yang dapatmenimbulkan terjemahan tidakberterima dan sulit dipahami.20. Penambahan. Teknik penambahanlazim diterapkan dalam kegiatanpenerjemahan. Penambahan yangdimaksud adalah penambahaninformasi yang pada dasarnyatidak ada dalam kalimat sumber.Kehadiran informasi tambahandalam kalimat sasarandimaksudkan untuk lebihmemperjelas konsep yang hendakdisampaikan penulis asli kepadapara pembaca sasaran. Contoh Shecome late diterjemahkan menjadiWanita tua itu datang terlambat.21. Penghilangan (deletion). Teknik inimirip dengan teknik reduksi. Baikteknik reduksi maupun teknikpenghilangan menghendakipenerjemah untuk melakukanpenghilangan. Teknik reduksiditandai oleh penghilangan secara

parsial sedangkan teknikpenghilangan ditandai oleh adanyapenghilangan informasi secarameneyeluruh.Teknik-teknik penerjemahanteks berita berbeda dengan teknikpenerjemahan karya sastra (novel)maupun penerjemahan buku padaumumnya.Bahasa jurnalistik memilikidua ciri utama yaitu komunikatif danspesifik. Komunikatif artinya langsungmenjamah materi atau langsung kepokok persoalan (straight to thepoint), bermakna tunggal, tidakkonotatif, tidak berbunga-bunga, tidakbertele-tele, dan tanpa basa-basi.Spesifik artinya mempunyai gayapenulisan tersendiri, yakni kalimatnyapendek-pendek, kata-katanya jelas,dan mudah dimengerti orang awam.
Penerjemahan Naskah BeritaDalam Kamus Besar Bahasa Indonesiadisebutkan bahwa penerjemahanmerupakan proses, cara, perbuatan;pengalihbahasaan (2008:1452).Sementara Hoed menambahkan jikapenerjemahan tidak hanya sekadarpengalihbahasaan, tetapi pengalihanpesan (message) dari bahasa sumber(Bsu) ke dalam bahasa sasaran (Bsa)(Hoed, 2006:4). Senada dengan Hoed,Machali juga mendefinisikanpenerjemahan sebagai upaya”mengganti” teks bahasa sumberdengan teks yang sepadan dalambahasa sasaran; yang diterjemahkanadalah makna sebagaimana yangdimaksudkan pengarang (2009:26).Teks atau naskah beritamerupakan lembaran kertas yangberisi kumpulan laporan mengenai halatau peristiwa yang terjadi dimasyarakat sebagai hasil olahanwartawan yang siap dimuat padamedia cetak atau media massaelektronik, (KBBI, 2003: 776).
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Berdasarkan pemaparan tentangdefinisi penerjemahan di atas makadapat disimpulkan bahwapenerjemahan teks berita merupakankegiatan mengalihkan pesan atauinformasi dari suatu bahasa (Bsu) kedalam bahasa sasaran (Bsa).
PEMBAHASAN
Peggunaan Teknik Penerjemahan
dalam Teks Berita Pojok MaduraTeknik-teknik penerjemahan yangdigunakan oleh penerjemah dalamteks berita Pojok Madura dari bahasaIndonesia sebagai bahasa sumber(Bsu) ke dalam bahasa Madurasebagai bahasa sasaran (Bsa). Merujukpada dua ciri bahasa jurnalistik, yaitukomunikatif dan spesifik, makateknik-teknik penerjemahan yangdigunakan dalam prosespenerjemahan teks berita tersebut,meliputi: 1) teknik adaptasi, 2) teknikamplifikasi, 3) teknik peminjaman(murni dan alamiah), 4) teknik calque,5) teknik kompensasi, 6) teknikdeskripsi, 7) teknik kreasi diskursif, 8)tenik kesepadanan lazim, 9) teknikgeneralisasi, 10) tenik amplifikasilinguistik, 11) teknik kompresilinguistik, 12) teknik harfiah, 13)teknik modulasi, 14) teknikpartikularisasi, 15) teknik reduksi, 16)teknik substitusi, 17) teknik variasi,18) teknik transposisi, 19) teknikpenmabahan, dan 20) teknikpenghilangan.
Teknik AdaptasiTeknik adaptasi dilakukan olehpenerjemah dengan cara menggantiunsur budaya bahasa Indonesia (Bsu)yang mempunyai sifat sama dalambahasa Madura (Bsa). Seperti halnyabahasa daerah pada umumnya, bahasaMadura juga memiliki unsur budayayang tidak dapat diterjemahkan sesuaikata aslinya. Contoh kata ‘Mobil Plat

Umum (MPU) diterjemahkan menjadi‘taksi’, ‘angin puting beliungditerjemahkan menjadi ‘ola’ taon ataupala’ taon’, ‘ular sanca kembangditerjemahkan menjadi ‘olar beresoh’,‘motor bodong diterjemahkan menjadi‘sapeda durno’, ‘lontar diterjemahkanmenjadi deun tarebung’, ‘hari rayaqurban diterjemahkan menjaditellasen ajjih atau tellasen qurban’,‘musim penghujan diterjemahkannamberek’, ‘kepala desaditerjemahkan klebun’, dan ‘nelayanditerjemahkan reng majengan’.Dalam kehidupan sehari-harimasyarakat Madura, kata ‘Mobil PlatUmum (MPU)’ diterjemahkan kedalam bahasa Madura menjadi ‘taksi’.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,Kata ‘taksi’ sendiri memiliki makna:mobil (biasanya sedan) tambangan.Sementara kata ‘taksi’ bagimasyarakat Madura bukan hanya jenissedan saja, melainkan semua jeniskendaraan umum yang digunakansebagai jasa angkutan.Contoh penggunaan kata ‘Mobil PlatUmum (MPU)’ dalam teks berita PojokMaduraBahasa sumber (Bsu): 2 Orang KuliBangunan Luka Parah Akibat DitabrakMobil Plat Umum (M-P-U) // 14 OrangMengalami Luka Ringan// SmentaraPickup Tersebut Nyungsep Ke DalamSungai//Bahasa sasaran (Bsa): 2 Oreng SeAlakoh Neng Bengunan Lokka SarraAkibadeh E  Tabra’an Sareng Taksi//14  Oreng Ngalamih Lokka  Ringan/Sareng Montor Pickup PanekahNyungsep De’ Songai//Sementara kata ‘angin puting beliung’diterjemahkan dalam bahasa Maduramenjadi kata ‘ola’ taon atau pala’
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taon’.Kata ‘ola’ taon atau pala’ taon’dalam Kamus Bahasa Madura (2007:216) memilki arti nyamana angin seaploser (angin puyuh). MasyarakatMadura tidak lazim menggunakankata ‘angin puting beliung’ yang akhir-akhir ini marak digunakan, baik dimedia massa maupun elektronik.Contoh penggunaan kata ‘angin putingbeliung’ dalam teks berita PojokMaduraBahasa sumber (Bsu): Musibah AnginPuting Beliung Yang MelandaPasuruan/ Mengakibatkan PuluhanRumah Warga Di Empat Desa SepertiDi Desa Ngadiwono/Tosari/PodoKoyo/Dan Jetak/Rusak Parah//Bahasa sasaran (Bsa): Musibe Ola’Taon Se Kadeddiyen Neng PasuruanPanekah/ Merre Neng 4 DhisahAkadih Neng Dhisah Ngadiwono/Tosari/ Podo Koyo/ SarengJetak//Akibatdeh Polowan Compo’enWargeh Rosak Sarah//‘Ular sanca kembang’ merupakannama salah satu jenis ular. Ular sancadalam KBBI bermakna ular sawahatau ular piton.Sementara dalambahasa Madura kata tersebutditerjemahkan menjadi kata ‘olarberesoh’ yang bermakna sejenis ularyang memiliki ukuran besar dan sukamemakan binatang, seperti ayam,tikus, dll.Contoh penggunaan kata ‘ular sancakembang’ dalam teks berita PojokMaduraBahasa sumber (Bsu): Jalan BesarGajah Mada Kaliwates Jember/Dikagetkan Dengan DitemukannyaUlar Sanca Kembang Di BawahJembatan // Ular Yang Sedang

Tersebut Ditangkap Oleh Yanto//Spontan Kejadian Tersebut MenarikPerhatian Warga Yang SedangMelintas Di Jalan Tersebut //Bahasa sasaran (Bsa): Jelen RajehGajah Mada Kaliwates Jember/ GriduhSareng Etemo’aginah Olar BeresohNeng Bebenah Gledek// Olar SePreppa’en Alengker Ka’disak Epeghe’Sareng Yanto/ Benyak E Rabhuih RengOreng Se Jugen Preppa’en Lebet NengJelen Rajeh Panekah//Penggunaan kata ‘motor bodong’dalam kehidupan masyarakat Maduradikenal dengan istilah ‘durno atausapeda durno’. Kata ‘motor’ dalambahasa Indonesia (Bsu) bagimasyarakat Madura bermaknakendaraan beroda empat (mobil).Sementara untuk menyebutkendaraan beroda dua, masyarakatMadura menyebutnya ‘sapeda motoratau honda’.Contoh penggunaan kata ‘motorbodong’ dalam teks berita PojokMadura.Bahasa sumber (Bsu): TertangkapnyaOknum Perwira Anggota PolresJember/ Dalam Jual Beli MotorBodong Dan Surat Kuning/ DiketahuiOleh Petugas Pelayanan PengaduanDan Penegak Disiplin Atau P3d//Bahasa sasaran (Bsa): KetangkepbehOknum Perwira Anggota PolresJember/ Dalam Juwel Belli SapedaDurno Jugen Stn-Nan/ E TemmohSareng Petugas Pelayanan PengaduanJugen Penegak Disiplin Otabeh P3d//Berdasarkan wawancara dengan salahsatu penutur asli Madura, MiftaholArifin menjelaskan bahwa tidaksemua ungkapan yang berasal dari



31

bahasa sumber dapat diterjemahkansecara kata demi kata dalam bahasasumber. Contoh, kata ‘hari’ dalambahasa Madura adalah ‘are’,sementara kata ‘raya’ diterjemahkanmenjadi ‘raje’. Namun untuk ungkapan‘hari raya’ tidak dapat langsungditerjemahkan menjadi ‘are raje’.Pemakaian kata ‘are raje’ tidak lazimdiucapkan oleh masyarakatMadura.Umumnya masyarakatMadura mengganti kata ‘hari raya’menjadi ‘tellasen’. Contoh terjemahandalam bahasa Madura denganpenggunaan ungkapan ‘hari raya’
 hari raya qurban  tellasen ajji atautellasen raje, tellasen qurban
 hari raya idul fitri  tellasen atautellasen aghung
 hari raya ketupat  tellasen topa’
Berdasarkan contoh di atas, berikutpenggunaan kata ‘hari raya qurban’yang ada dalam teks berita PojokMadura.Bahasa sumber (Bsu): Acara YangSudah Dilaksanakan Bertahun-TahunTersebut / Untuk Memperingati HariRaya Qurban //Bahasa sasaran (Bsa): Acara SeSampon On Taonan E MabedheKadissa’ / Kaangguy Ngambe’ TelasenAjjih //Masyarakat Madura mengenal duamusim, yaitu nambhere’ dan nemor.Kata nambhere’ diartikan sebagaimusim penghujan. Sementara kata
nemor diartikan sebagai musimkemarau.Contoh penggunaan kata ‘musimpenghujan’ dalam teks berita PojokMadura

Bahasa sumber (Bsu): MeskipunSudah Masuk Musim Penghujan,Banyak Petani Padi Di Sumenep TelatMenanam Padinya.Bahasa sasaran (Bsa): Maskeh amponnamberek, benyak reng tanih padihneng Sumenep se telat nanem padinahPada contoh kalimat di atas, kata‘musim penghujan’ diterjemahkanmenjadi kata ‘nambherek’.Seharusnyamusih hujan jika diterjemahkan kedalam bahasa Madura menjadi kata‘mosem ojen’.Hanya saja kata tersebutjarang atau tidak biasa digunakan dlmbahasa Madura.Pada umumnya,masyarakat Madura menggunakanistilan ‘nambherek’ untukmenggantikan kata ‘musim penghujan’dalam bahasa Indonesia.Sebagian besar matapencaharian masyarakat Maduraadalah nelayan.Istilah ‘nelayan’ dalambahasa Madura diterjemahkanmenjadi ‘oreng manjengan’.Berikutcontoh kalimat yang ada dalam teksberita Pojok Madura.Bahasa sumber (Bsu): Cuaca YangKurang Bersahabat Dengan Nelayan /Menjadikan Kerisauan DanKekhawatiran Beberapa NelayanMadura //Bahasa sasaran (Bsa): Coaca SeKorang Bersahabat Sareng OrengMajengan//Madheddi Wes-WesnahJugen Kobeterah Pan Brempan RengMajengan Medhureh //
Teknik AmplifikasiTeknik amplifikasi ini digunakanuntuk mengeksplisitkan danmemparafrase suatu informasi yangimplisit dalam bahasa sumber. Contohpenggunaan teknik ini menurutMolina dan Albir 2002 dalam Silalahi,
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adalah pengguanaan kata ‘ramadhan’yang diparafrase menjadi bulan puasakaum muslim. Dalam penerjemahanteks berita Pojok Madura, jugaditemukan beberapa kata yangmenggunakan teknik ini.Hanya saja,bentuk kata yang diparafrase berbedadengan contoh yang disebutkan diatas.Berikut beberapa contoh kata daribahasa sumber yang diparafrase kedalam bahasa Madura.(1) penggunaan kata ‘pengepul togel’diparafrase ke dalam bahasa Maduramenjadi ‘oreng se ngompolanghitogel’. Berikut contoh kalimat yangada dalam teks berita.Bahasa sumber (Bsu): Salah SatuPengumpul Togel Yang BiasanyaBeroperasi Di  Purwosari/ Pasuruan/Diamankan Satuan Reskrim PolresPasuruan//Bahasa sasaran (Bsa): Sala SettongOreng Se Tokang Ngompolanghi TogelSe Biasanah Oprasi Neng  Purwosari/Pasuruan/ Eamanagih Satuan ReskrimPolres Pasuruan//(2) penggunaan kata ‘pengecer’diparafrase dalam bahasa Maduramenjadi ‘oreng se ngecer’. Berikutcontoh kalimat yang ada dalam teksberita.Bahasa sumber (Bsu): Pasalnya/ PpriaYang Berumur 40 Taon Dari DesaSumber Pocong Kecamatan MalangTersebut/ Ditangkap Ketika SedangMerekap Hasil Setoran DariPengecer//.Bahasa sasaran (Bsa): Pasallah/ RengLake’ Se Omorrah Gi’ 40 Taon DherihDhisah Somber Pocong KecamatdenMalang Panekah/ E Pege’ Bektoh

Preppa’en Arekap Ollenah SetoranDherih Oreng Se Ngecer//(3) penggunaan ‘pemakai danpengedar narkoba’ diparafrasemenjadi ‘oreng se ngangghuy danoreng se ngedaranghi narkoba’.Berikut contoh kalimat yang adadalam teks berita.Bahasa sumber (Bsu): JajaranMapolres Probolinggo DapatMenangkap 10 Tersangka PemakaiDan Pengedar Narkoba Jenis Ganja//Bahasa sasaran (Bsa): JejerenMapolres Probolinggo KengnegNangkep 10 Tersangka Oreng SeNgagguy Jugen Oreng Oreng SeNgedderagih Narkoba Jenis Ganja//(3) penggunaan ‘massa’ diparafrase kedalam bahasa Madura menjadi ‘pan-brempan oreng’.Bahasa sumber (Bsu): Massa TersebutMenuntut Besarnya Pesangon YangHarus Dibayar Sebelum AdaKeputusan P-H-K Massal //Bahasa sasaran (Bsa): Pan BrempanOreng Kadissa’ Nontot RajjenahPesangon Se Koddu E PajerSabelunnah Kapotosen P-H-K Massal//
PeminjamanTeknik peminjaman dilakukan olehpenerjemah dengan cara meminjamkata atau ungkapan dari bahasaIndonesia (Bsu). Teknik peminjamanini sering dilakukan oleh parapenerjemah dikarenakan tidakditemukan padanan dalam bahasaMadura (Bsa). Ada dua teknikpeminjaman yang digunakan dalamproses penerjemahan teks beritaPojok Madura, yaitu peminjamanmurni dan peminjamam alamiah.
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Peminjaman murniPeminjaman murni merujuk padapeminjaman kata atau ungkapanbahasa sumber secara utuh tanpadisertai dengan penyesuaianpelafalan. Teknik peminjaman murnisering digunakan dalam prosespenerjemahan teks berita PojokMadura. Dalam penelitian ini adabeberapa data yang menggunakanteknik ini. Penulis membagi datatersebut dengan tiga nama istilah,yaitu istilah hukum, istilah medis, danistilah umum.
• Istilah hukum, meliputi aksi,konvoi, rekonstruksi ulang,poster, orasi, penyidik, tersangka,permainan judi, korban, ilegal,petugas, eksekusi, oknum,petugas, penyidik, razia.
• Istilah medis, meliputi pasien,virus, flu burung, lumpuh layu,demam berdarah, gizi buruk,cikungunya, tim medis, paru-paru,bakteri, hepatitis, vaksinasi,fogging.
• Istilah umum, meliputi barongsai,nasabah, tarif , eksotis, natural,relatif, kreatif, nilai seni,komputer, scanner.
Peminjaman alamiahBerbeda halnya dengan teknikpeminjaman murni, teknikpeminjaman ilmiah mensyaratkanpenyesuaian lafal dari kata yangdipinjam dengan lafal yang lazimdalam bahasa sasaran.Teknik ini sering dilakukan olehTim Redaksi Pojok Madura dalammenerjemahkan bahasa Indonesia(Bsu) ke dalam bahasa Madura (Bsa).Menurut salah satu tim redaksi PojokMadura, Agung Ardiansyah, haltersebut disebabkan oleh beberapafaktor. Pertama, adanya interferensibahasa Indonesia ke dalam bahasaMadura. Kedua, tidak semua

penerjemah berasal dari Madura,sehingga mengalami kesulitan dalammenerjemahkan bahasa sumber kedalam bahasa sasaran.Ketiga,penerjemah atau Tim Redaksi PojokMadura tidak memiliki banyak waktuuntuk membuka/mencari referensi,seperti kamus, mengingat teks beritatersebut baru diperoleh dariwartawan, dan keempat adanya unsurkesengajaan.Penerjemah teks berita PojokMadura sengaja menerjemahkan katatersebut menyerupai bahasa sumberagar ada respon dari pemirsa.Semakin banyak respon yang munculdari masyarakat, maka akanmenambah jual beli bagi tayangan itusendiri. Oleh karena itu, banyak carayang dilakukan oleh Tim redaksi PojokMadura agar tayangan tersebut bisamenarik simpati masyarakat, baikpositif maupun negatif. Contoh,penggunaan kata ‘pupuk’diterjemahkan menjadi ‘popok’seharunya ‘belta atau bhutok’, dll.Sehingga banyak masyarakat Maduramenganggap kosakata yangdiguanakan dalam acara PojokMadura terkesan ‘dipaksakan’ ataumemadurakan bahasa Indonesia.Perhatikan contoh penerjemahan teksberita berikut.Contoh (1):Bahasa sumber (Bsu): ‘Hal TersebutDisebabkan, Oleh Kurangnya Air PadaLahan Pertanian Mereka’.Bahasa sasaaran (Bsa): ‘Hal Panekah ESebabagih, Amargeh Korangah AengNeng Lahan Pertani’ennah Reng OrengPanekah’.Contoh (2):Bahasa sumber (Bsu): ‘Naiknya HargaPupuk Belakangan Ini MengakibatkanBeberapa Petani Memiliki CaraTersendiri Untuk Mengirit Pupuk’.
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Bahasa sasaaran (Bsa): ‘OnggenahArhe Popok Di Budih MangkenMadheddi Pan Brempan Reng TannihGeduen Cara Dibik Kangguy NgiritPopok’.Pada contoh kalimat (1) di atas,kata ‘lahan pertanian’ diterjemahkanmenjadi ‘lahan pertaniennah’ dalambahasa Madura masih dianggapkurang tepat. Kata tersebut tidaklazim digunakan oleh masyarakatMadura. Seharusnya kata tersebutditerjemahkan menjadi ‘sabe’.Sementara pada contoh kalimat (2) diatas, kata ‘pupuk’ diterjemahkanmenjadi ‘popok’ tidak dibenarkandalam bahasa Madura.Kata ‘popok’sendiri dalam bahasa Maduramemiliki arti popok, alas bayi, lampinbayi. Seharusnya kata tersebutditerjemahkan menjadi ‘bhutok’.Dalam proses penerjemahanteks berita Pojok Madura, ditemukanbeberapa ungkapan yangmenggunakan metode peminjamanilmiah. Berikut data yang ada dalamteks berita.1. kesapakatan  kasapakaden2. putusan  potosen3. warga warge4. saksi  sakse5. jajaran  jejeren6. kasus  kasos7. kedua  kadue’8. dalam  delem9. penyelidikan  penyelidigen10. obat  obet11. kiriman  kereman12. jalan  jelen13. lima  lema’14. paling  paleng15. cuaca  coaca16. palsu  palso17. surat  sorat18. menurut menorot19. sunatan  sonaden20. tahun  taon21. lembar  lember

22. datang  deteng23. puluhan  poloan24. tangkap  tangkep25. umur  omor26. pupuk  popok27. langsung  langsong28. pukul  pokol29. temu  temoAnalisis data menunjukkanbahwa setiap bunyi atau vokal /a/ dan/i/ yang ada dalam bahasa sumbercenderung berubah menjadi  vokal /e/pada kata bahasa sasaran. Contoh:jajaran jejeren, dalam delem,lembar lember, dating deteng,tangkap tangkep, warga warge,jalan jelen, paling paleng, limalema’, saksi sakse, obat obet.Semenetara untuk bunyi /u/ dalambahasa sumber cenderung berubahmenjadi bunyi /o/ dalam bahasasasaran. Contoh: putusan potosen,umur omor, puluhan poloan,pukul pokol, pupuk popok,temu temo, cuaca coaca, suratsorat, menurut menorot, sunatansonaden, palsu palso,
CalqueCalque adalah teknik penerjemahandimana penerjemah menerjemahkanfrasa bahasa sumber secaraliteral.Contoh secretariat generalditerjemahkan menjadi sekretarisjendral.Dalam banyak kasus, teknikcalque ini mirip dengan teknikpeminjaman murni dan alamiah.Bedanya, teknik ini diterapkan padatataran frasa dengan jalan tidakmengubah susunan kata, melainkandengan meminjam istilah asingnya.Dalam proses penerjemahan teksberita Pojok Madura, ditemukanbeberapa frasa yang menggunakantekni calque. Berikut data yangditemukan dalam teks berita.1. fakir miskin  faker mesken2. rumah sakit  roma sake’



35

3. ulang tahunnya  olang taonna4. barang bukti  bhereng bukte5. senjata tajam  senjetah tajem6. barang tumpul  bherengtompol7. rawat inap  rabet inep8. gantung diri  gentong diri9. surat keputusan  soratkapotosan10. minyak tanah minnyak tana11. unjuk rasa  onjuk rassa12. tulisan tangan  tolesen tanang13. peralatan tulis  paraladentoles14. jual beli  juwel belli15. bulan suro  bulen sora16. musim panen rayamosempanen raje17. karapan sapi kerraben sape
KompensasiTeknik kompensasi dilakukan caramemperkenalkan unsur-unsurinformasi atau pengarus stilistik teksbahasa sumber di tempat lain dalamteks bahasa sasaran. Teknik  ini tidakditemukan dalam prosespenerjemahan teks berita PojokMadura JTV.
DeskripsiTeknik deskripsi merupakan teknikpenerjemahan yang diterapkandengan menggantikan sebuah istilahatau ungkapan dengan deskripsibentuk dan fungsinya.Contoh katadalam bahasa Italia panettonediterjemahkan menjadi kuetradisional Italia yang dimakan padasaat Tahun Baru. Dalam prosespenerjemahan teks berita dari bahasaIndonesia (Bsu) ke dalam bahasaMadura (Bsa) tidak menggunakanteknik ini. Penerjemah akanmemunculkan istilah-istilah bahasaMadura, tanpa harusmendeskripsikannya. Karena dalamprogram berita, pembacaan teks

berita akan disertai dengan bantuangambar. Sehingga pemirsa di rumahbisa langsung menyaksikan apa yangdisampaikan oleh pembaca berita.Contoh penggunaan istilah ”klencengpote”.Contoh.Bahasa sumber (Bsu): Kelebihan YangDimiliki Oleh Keris Klenceng PoteTersebut/Juga Diakui Pak NurulParanormal di Perumahan Bangkal//Bahasa sasaran (Bsa): Kelebbiyen Se EKa’andhi’ Sareng Kerris Klenceng PotePanekah/ Jugen Eyakonih Pak NurulParanormal Neng PerumahanBangkal//
Kreasi DiskursifTeknik ini dimaksudkan untukmenampilkan kesepadanan sementarayang tidak terduga atau yang keluardari konteks.Teknik ini lazimditerapkan dalam menerjemahkanjudul buku atau judul film. Dalamproses penerjemahan teks beritaPojok Madura penerjemah tidakmenggunakan teknik ini.
Kesepadan LazimKesepadanan lazim adalah teknikuntuk menggunakan istilah atauungkapan yang sudah lazim(berdasarkan kamus atau penggunaansehari-hari).Teknik ini mirip denganpenerjemahan harfiah.Contoh kataefisien dan efektif lebih lazimdigunakan daripada kata sangkil danmangkus. Dalam proses penerjemahanteks berita Pojok Madura penerjemahtidak menggunakan teknik ini.
GeneralisasiRealisasi dari teknik ini adalah denganmenggunakan istilah yang lebih umumatau lebih netral. Kata penthouse,misalnya, diterjemahkan menjadi
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tempat tinggal, dan becakditerjemahkan menjadi vihicle(subordinat ke superordinat). Dalamproses penerjemahan teks beritaPojok Madura penerjemah tidakmenggunakan teknik ini.
Amplifikasi LinguistikPerwujudan dari teknik ini adalahdengan menambah unsur-unsurlinguistik dalam teks bahasasasaran.Teknik ini lazim diterapkandalam pengalihbahasaan secarakonsekutif atau dalam sulih suara(dubbing). Dalam prosespenerjemahan teks berita PojokMadura penerjemah tidakmenggunakan teknik ini.
Kompresi LinguistikKompresi linguitik merupakan teknikpenerjemahan yang dapat diterapkanpenerjemah dalam pengalihbahasaansimultan atau dalam penerjemahanteks film, dengan cara mensintesaunsur-unsur linguistik dalam teksbahasa sasaran. Dalam prosespenerjemahan teks berita PojokMadura penerjemah tidakmenggunakan teknik ini.
Penerjemahan HarfiahTeknik penerjemahan harfiahdilakukan oleh penerjemah teks beritaPojok Madura dengan caramenerjemahkan ungkapan kata demikata. Dari beberapa teknik yang ada,teknik penerjemahan harfiahmerupakan teknik yang paling tepatyang digunakan oleh penerjemahdalam menerjemahkan bahasaIndonesia (Bsu) ke dalam bahasaMadura (Bsa). Dikatakan demikian,karena kosakata yang ada pada teksberita tersebut hanya berupa laporansingkat yang ditulis dalam 1—2lembar saja. Naskah ditulis langsungke pokok persoalan, bermakna

tunggal, tidak konotatif, tidakberbunga-bunga, tidak bertele-tele,dan tanpa basa-basi. Kalimatnyaditulis pendek-pendek, kata-katanyajelas, dan mudah dimengerti orangawam. Berbeda halnya dengan kitamenerjemahkan novel atau buku-buku lainnya, penerjemah teks beritadapat langsung menerjemahkannyabahasa sumber dalam bahasa sasarantanpa harus berpikir lama.Hampir bisa dipastikan bahwapenerjemahan teks berita PojokMadura dari bahasa Indonesia kedalam bahasa Madura menggunakanteknik penerjemahan harfiah(lampiran). Berikut contoh dalam teksberita pojok Madura.
ModulasiModulasi merupakan teknikpenerjemahan dimana penerjemahmengubah sudut pandang, fokus ataukategori kognitif dalam kaitannyadengan teks sumber. Perubahan sudutpandang tersebut dapat bersifatleksikal atau struktural. Misalnya youare going to have a child,diterjemahkan menjadi Anda akanmenjdi seorang bapak. Contoh lainnyaadalah I cut my finger yangditerjemahkan menjadi Jarikutersayat, bukan saya memotong jariku.Dalam proses penerjemahan teksberita Pojok Madura penerjemah tidakmenggunakan teknik ini.
PartikularasiRealisasi dari teknik ini adalah denganmenggunakan istilah yang lebihkonkrit atau presesi. Contoh airtransportation diterjemahkan menjadihelikopter (superordinat kesubordinat). Teknik ini merupakankebalikan dari teknik generalisasi.Proses penerjemahan teks beritaPojok Madura tidak ditemukanpenggunaan teknik ini.
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ReduksiTeknik ini merupakan kebalikan dariteknik amplifikasi. Informasi teksbahasa sumber dipadatkan dalambahasa sasaran. Dalam teknik ini,informasi yang eksplisit dalam teksbahasa sumber dijadikan implisitdalam teks bahasa sasaran. Teknikpenerjemahan ini jarang sekalidigunakan oleh penerjemah teksberita pojok Madura. Sehingga penulishanya menemukan satu penggunaancontoh teknik reduksi. Berikut contohpenggunaan teknik reduksi dalam teksberita.Bahasa sumber (Bsu): seperti inilahkeadaan kawasan hutan Grajagan/ dikecamatan Purwoharjo/ Banyuwangi/akibat dijarah oleh orang yang tidakbertanggung jawab// (3 Januari 2007)Bahasa sasaran (Bsa): Akadih PanekahKabedheanah Kabesan Alas Grajagan/Ekecamaden Purwoharjo/Banyuwangi/ Polanah E KecokMaleng//Pada contoh kalimat di atas, kalimat‘orang yang tidak bertanggung jawab’dalam bahasa sumber diterjemahkanmenjadi ‘maleng’ dalam bahasasasaran.Hal tersebut dikarenakan kata‘maleng’ tersebut dalam bahasaMadura diartikan sebagai salah satupelaku kejahatan/ orang yang tidakbertanggung jawab atasperbuatannya. Sementara menurutKamus Besar Bahasa Indonesia, kata‘maling’ diartikan sebagai orang yangmengambil milik orang lain secarasembunyi-sembunyi (pencuri).
SubstitusiSubstitusi merujuk kepadapengubahan unsur-unsur linguistikdan paralinguistik (intonasi atauisyarat).Bahasa isyarat dalam bahasa

Arab, yaitu dengan menaruh tangan didada diterjemahkan menjadi TerimaKasih. Dalam proses penerjemahanteks berita Pojok Madura penerjemahtidak menggunakan teknik ini.
VariasiRealisasi ini adalah dengan mengubahunsur-unsur linguistik danparalinguistik yang mempunyaivariasi linguistik: perubahan tonatekstual, gaya bahasa, dialek sosial,dialek geografis. Teknik ini lazimditerapkan dalam menerjemahkannaskah drama. Teknik ini tidakdigunakan dalam prosespenerjemahan teks berita dari bahasaIndonesia sebagai bahasa sumber(Bsu) ke dalam bahasa Madura (Bsa).
TransposisiTransposisi merupakan teknikpenerjemahan dengan mengubahkategori gramatikal. Teknik ini samadengan teknik pergeseran kategori,struktur dan unit. Kata kerja dalamteks bahasa sumber, misal, diubahmenjadi kata benda dalam teks bahasasasaran. Teknik pergeseran srukturlazim diterapkan jika struktur bahasasumber dan bahasa sasaran berbedasatu sama lain. Oleh sebab itu,pergeseran struktur bersifat wajib.Sifat wajib dari pergeseran strukturtersebut berlaku pada penerjemahandari bahasa Inggris ke dalam bahasaIndonesia untuk menghindariinterfrensi gramatikal yang dapatmenimbulkan terjemahan tidakberterima dan sulit dipahami. Dalamproses penerjemahan teks beritaPojok Madura penerjemah tidakmenggunakan teknik ini.
PenambahanTeknik penambahan lazim diterapkandalam kegiatan penerjemahan.Penambahan yang dimaksud adalah
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penambahan informasi yang padadasarnya tidak ada dalam kalimatsumber. Kehadiran informasitambahan dalam kalimat sasarandimaksudkan untuk lebihmemperjelas konsep yang hendakdisampaikan penulis asli kepada parapembaca sasaran. Contoh She comelate diterjemahkan menjadi Wanitatua itu datang terlambat. Dalamproses penerjemahan teks beritaPojok Madura ditemukan penggunaanteknik penambahan.Contoh 1:Bahasa sumber (Bsu): UntukMenanggung SegalaPerbuatannya/Wanita Tersebut SaatIni Diamankan Di MapolsekSampang//  (I Januari 2007)Bahasa sasaran (Bsa): KaangguyNannggung Sedejenah Kelako’ennahReng Bini’ Se Asallah DherihMandangin Sampang Panekah/Semangken E Yamanagih NengMapolsek Sampang//Contoh 2:Bahasa sumber (Bsu): Salah SatuMakanan Khas Madura Yang HarganyaTergolong Mahal Adalah Lorjuk//Bahasa sasaran (Bsa): Sala SetungDe’eran Madureh Se Tergolong LarangArgenah Enggi Kadinto Kerang KukuOtabe Se Ekenal Sareng Oreng MadureKalaben Sebbhuden Lorjuk//Contoh 3:Bahasa sumber (Bsu): Tersangka JugaMengaku Jika Dirinya Baru Kali IniMelakukan Hal Tersebut//Bahasa sasaran (Bsa): TersangkaJugen Ngakoh Manabih SabelunnahTak Pernah Ngelakonih Hal Ka’dintohJugen Gi’ Bhuruh De’ Ade’ NgelakonihAksi Panekah//

Pada contoh kalimat (1), kata‘wanita tersebut’ dalam bahasasumber diterjemahkan dalam bahasadalam bahasa sasaran denganmenggunakan teknik penambahanmenjadi ‘Reng Bini’ Se Asallah DherihMandangin Sampang Panekah’ yangmemiliki makna ‘wanita yang berasaldari Mandangin tersebut’. Tujuandigunakan teknik tersebut untukmemberi penjelasan terhadap subjekatau pelaku. Sementara pada contohkata (2) Lorjuk diterjemahkan dalambahasa dalam bahasa sasaran menjadi‘Kerang Kuku Otabe Se Ekenal SarengOreng Madure Kalaben SebbhudenLorjuk’ yang memiliki makna ‘kerangkuku atau yang dikenal orang Maduradengan sebutan lorjuk’. (3) Contohterkahir pada kalimat ‘Dirinya BaruKali Ini Melakukan Hal Tersebut’dalam bahasa sumber diterjemahkandalam bahasa sasaran menjadi‘Sabelunnah Tak Pernah NgelakonihHal Ka’dintoh Jugen Gi’ Bhuruh De’Ade’ Ngelakonih Aksi Panekah’ yangmemiliki arti dirinya sebelum itubelum pernah melakukan hal tersebutdan baru kali ini melakukannya’. Haltersebut memberi keterangantambahan kepada si subjek.
PenghilanganTeknik ini mirip dengan teknikreduksi.Baik teknik reduksi maupunteknik penghilangan menghendakipenerjemah untuk melakukanpenghilangan.Teknik reduksi ditandaioleh penghilangan secara parsialsedangkan teknik penghilanganditandai oleh adanya penghilanganinformasi secara meneyeluruh.Padatataran frasa, klausa, dan kalimat,penghilangan dapat bersifat sebagian(parsial) atau menyeluruh(total).Berikut data yang ditemukandengan menggunakan teknikpenghilangan.



39

Contoh 1:Bahasa sumber (Bsu): AkibatBannyaknya Fakir Miskin Yang Datang/ Mereka Rela Berdesak-DesakanUntuk Memperoleh Daging Qurban //(1 januari 2007)Bahasa sasaran (Bsa): Akibat BannyakFaker Mesken Se Deteng/ SaenggeReng-Oreng Ka’dissa Tok Sotogen//Contoh 2:Bahasa sumber (Bsu): MenurutInformasi Yang Berkembang/AwalnyaAcara Tersebut Diadakan KarenaKedermawanan Kiai Ismail/ SalahSatu Pendiri Pesantren Tersebut// (1Januari 2007)Bahasa sasaran (Bsa): Derri BerKaber/De’ Yade’en Acara Panekah EMabedhe Derri Dermawannah KiyaihIsmail/Sala settung Oreng  SeMangade Pesantren Panekah //Pada contoh kalimat (1) di atasmengalami teknik penghilangan kata‘Untuk Memperoleh Daging Qurban’pada bahasa sasaran.Hal tersebutdilakukan karena pada kalimatsebelumnya sudah dijelaskan bahwafakir miskin datang untukmemeperoleh daging korban. Sepertiyang ada pada kalimat sebelumnya‘Ribuan Fakir Miskin Di KabupatenProbolinggo, Menerima DagingQurban Dari Ponduk PesantrenRandatul Jannah, Desa Kelaseman,Kecamatan Gending, Kab. Probolinggo’Sementara pada contoh kalimat(2) kalimat ‘Menurut Informasi YangBerkembang’ diterjemahkan dalambahasa sasaran menjadi ‘derri berkaber’ yang memiliki makna ‘menurutinformasi’. Pada kalimat tersebut, kata‘yang berkembang’ oleh penerjemahtidak diterjemahkan ke dalam bahasasasaran.

SIMPULANBab ini berisi simpulan yangmerupakan jawaban dari rumusanmasalah pada bab satu. Simpulanmerupakan interpretasi akhir darideskripsi yang telah disediakan olehBab IV. Dari hasil analisis data,penelitian ini dapat ditarik beberapasimpulan sebagai berikut.1. Secara teori, Hoed dan Molina danAlbir dalam Silalahi menyebutkanbeberapa teknik penerjemahan.Akan tetapi, merujuk pada dua ciribahasa jurnalistik, yaitukomunikatif dan spesifik, makateknik-teknik penerjemahan yangdiperlukan dalam menerjemahkanteks berita Pojok Madura daribahasa Indonesia (Bsu) ke dalambahasa Madura (Bsa), adalah:adaptasi, amplifikasi, peminjaman,calque, penerjemahan harfiah,reduksi, penambahan, danpenghilangan.2. Dari delapan teknikpenerjemahan yang digunakandalam proses penerjemahan teksberita Pojok Madura’, teknikpenerjemahan harfiah merupakanteknik yang paling dominandigunakan. Mengingat, teks beritahanya berupa laporan singkat danditulis dalam 1—2 lembar saja,maka informasi langsung dituliske pokok persoalan, bermaknatunggal, tidak konotatif, tidakberbunga-bunga, tidak bertele-tele, dan tanpa basa-basi.Kalimatnya ditulis pendek-pendek, kata-katanya jelas, danmudah dimengerti orang awam.Berbeda halnya dengan kitamenerjemahkan novel atau buku-buku lainnya, penerjemah teksberita dapat langsungmenerjemahkannya bahasasumber dalam bahasa sasarantanpa harus berpikir lama.
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3. Berbeda halnya dengan teknikpenerjemahan harfiah, teknikpenerjemahan reduksi adalahteknik yang jarang digunakan olehpenerjemah. Dalam penelitiantersebut hanya ditemukan satudata yang menggunakan teknikreduksi.
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KEARIFAN LOKAL TEMBANG DOLANAN TRADISIONAL
JAWAUNTUK MEMBENTUK KARAKTER ANAK
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Abstract

Tembang dolanan Javanese culture is a poetry of lecture without uncountline sum, and unknown the composer. A style of tembang dolanan is notidentity by guru lagu, guru wilangan, and guru gatra, the language issimple but very aesthetic, relevant to idea’s consument and grow ofchildren’s soul. The content enough with moral’s learn and sociality. So thechildren is easy to adaptation, communication with the other, nature andthe habit. Tembang dolanan so good to learned at school also family,started the golden ages to create a good children’s character. And as aaquipment to know about Javanese culture and high lecture, a socialcontrole and the children up to religious, creative, tolerance, andresponsibility.
Keywords: tembang dolanan Javanese culture, children’s character.

AbstrakTembang dolanan tradisional Jawa merupakan salah satu karya sastrapuisi bebas yang tak terbatas jumlah barisnya dan tidak diketahui siapapengarangnya. Ciri khas tembang dolanan ini tidak terikat oleh guru lagu,guru wilangan dan guru gatra, bahasanya sederhana, namun sangat estetis,cocok untuk konsumsi alam pikiran dan perkembangan jiwa anak, isinyasarat dengan pendidikan moral dan sosial sehingga mempermudah anakdalam beradaptasi, berkomunikasi dengan sesama dan alam lingkungan.Tembang dolanan sangat baik diajarkan di sekolah maupun keluarga mulaianak usia dini untuk membentuk karakter anak yang baik, dan sebagaisarana pengenalan budaya Jawa dan seni sastra yang adi luhung, kontrolsosial, serta anak semakin riligius, kreatif, timbul toleransi dan tanggungjawab.
Kata-Kata Kunci: tembang dolanan tradisional Jawa, karakter anak.
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PENDAHULUANTembang dolanan merupakan salahsatu bentuk dari sastra lisan yangdisebarluaskan dari mulut ke mulut,siapa pengarangnya tidak diketahuidengan jelas atau anonim.Tembangdolanan seperti jamuran, pitik tukung,
jaranantidak terikat oleh aturan seperti:
guru lagu(huruf vokal di tiap akhir baris),
guru wilangan (jumlah suku kata padatiap baris) dan guru gatra(jumlah barispada tiap bait), bahasa yang digunakansangat sederhana, jumlah barisnya bebas.Ada beberapa tembang dolanan yangkata-katanya secara lepas sulit untukdimaknai oleh alam pikiran anak-anak,karena kata yang satu dengan kata yanglainnya tidak ada hubungan makna,namun bagi orang dewasajika dicermatisecara keseluruhan, tembang dolanantradisional Jawa sarat dengan ajaran ataupendidikan moral yang luhur, sepertiperilaku atau budi pekerti luhur, religiusatau mengenal Tuhan. Sehingga sangatbaik untuk diajarkan pada anak-anak ataugenerasi penerus, karena isi yangterkandung dalam tembang dolananberupa ajaran moral dan sosial yangsangat baik untuk membentuk karakteranak. Sayangnya tembang dolanan akhir-akhir ini terlupakan, anak-anak lebihsenang menyanyikan lagu-lagu cinta.Pendidikan merupakan suatuusaha yang terencana untukmewujudkan proses pembelajaranmengajar yang kondusif agar pesertadidik (dalam hal ini anak-anak) secaraaktif mengembangkan potensi yangada pada dirinya, seperti keagamaan,pengendalian diri/ toleransi,kepribadian yang baik, kecerdasan,jiwa pemimpin madani, sertaketrampilan yang memadai. Begitupula dengan tembang dolanantradisional Jawa perlu diajarkan padaanak-anak secara intensif baik dirumah maupun di sekolah, agar anakakan mengenal, meniru, memahamidan menjalani. Selain itu, melaluitembang dolanan tradisional Jawa

anak diperkenalkan salah satu wujudbudaya Jawa, sastra seni, flora, faunasejak dini, serta ajaran moral dansosial, seperti keagamaan,kepemimpinan, cinta lingkungan,toleransi dan sebagainya.
RUMUSAN MASALAHMasalah dalam penelitian ini adalahbagaimana bentuk gaya bahasa, fungsidan kearifan lokal tembang dolanantradisional Jawa.
LANDASAN TEORI
Tembang DolananIstilah tembang dalam bahasa Jawaberarti lagu.Dalam Kamus BesarBahasa Indonesia lagu diartikansebagai ragam suara yangberirama.Tembang dalam bahasaJawa sering disebut sebagaisekar.Kata kembang sendirimempunyai persamaan maknadengan kata sekar. Kata sekardapat diartikan sebagai bunga.Sehingga tembang sebagai bentukekspresi estetik menibulkan banyaktafsir makna, karena bahasa yangdigunakan bersifat filosofis.Pilihanbahasa, lafal, dan nada penuh dengansimbol-simbol yang perlu kepekaandalam penafsiran.Tembang dolanandalam penelitian ini adalah tembang  yangsusunan katanya bebas tidak terikat olehaturan seperti dong ding/guru lagu, guru
wilangan,danguru gatra.Menurut Wayan Dibya (2000:47) bahwa tembang dolanan bagiantradisi lisan yang biasa dinyanyikansecara spontan dihalaman rumah
lorong-lorong rumah atau di lapangan.Mengingat wujudnya sastra lisanbanyak tembang dolanan yangberubah dari aslinya, ada yangberubah syairnya karena disesuaikandengan keadaan atau daerahnya,namun secara umum syair atau iramamasih ada kesamaan. Contohnyatayangan di TV sering mendengar
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tembang dolanan dengan aransemenbaru berbeda dengan aslinya. MenurutDananjaya (2005) penyebabberubahanya syair atau kata dalamtembang dolanan dikarena tembangdolanan merupakan sastra lisan yangdiajarkan secara lisan, sehinggatingkat kepekaan pedengaranseseorang berbeda, ada yangpelafalannya tidak jelas, syairnyadisesuaikan dengan perkembanganjaman dan perkembangan jiwa anak.Tembang dolanan yaitutembang yang didendangkan anakbaik disertai iringan musik, gerakan/tari maupun tidak yang syairnyadisesuaikan dengan perkembanganalam pikiran anak dan alam khayalananak (Supanto dkk,1981/1982:27).Pada umumnyatembang dolanan berisi ajaran ataunilai moral dan nilai sosial sebagaiwujud olah seni yang baik sesuaidengan perkembangan jiwaanak.Tembang dolanan merupakansastra seni yang baik untuk olah bunyiasonansi, aliterasi, rima, pepindhan,
parikan yang menyenangkan hatisehingga merupakan ajang kreativitasseni dan alam pikiran manusia.
Nilai PendidikanNilai merupakanaturan atau petunjukdalam mengidentifikasi apa yangdiwajibkan, diperbolehkan, dandilarang. Nilai menyangkut masalahbagaimana menentukan sesuatu itulebih berharga dari yang lain sertatentang apakah sesuatu itu diterimaatau ditolak (Semi, 2003:54). Nilaimemiliki hubungan yang erat denganpendidikan. Nilai pendidikanmerupakan hal yang mengarah padapembentukan moral, sikap, dantingkah laku untuk menjadikanseseorang memiliki kekuatan spiritual,keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, serta akhlakyang mulia.Pendidikan adalah suatu usahayang terencana dengan baik dansistematis untuk mewujudkan prosesbelajar mengajar terarah sehinggapeserta didik lebih kreatif dan inovatifdalam rangka mengembangkanpotensi yang dimiliki, sepertipemahaman keagamaan, jiwatoleransi, akhlak yang baik, jiwakepemimpinan, kepribadian yangmulia, kecerdasan, keteladanan,sehingga bermanfaat pada diri sendiridan orang lain.Nilai pendidikan sangat eratkaitannya dengan karya sastra. Setiapkarya sastra yang baik selalumengungkapkan nilai-nilai luhur yangbermanfaat bagi pembacanya. Nilaipendidikan yang dimaksud dapatmencakup nilai pendidikan moral,agama, sosial, maupun estetik(keindahan). Hal ini sesuai pernyataanWaluyo (2006:27) bahwa nilai sastraberarti kebaikan yang ada dalammakna karya sastra bagikehidupan.Nilai pendidikan karyasastra bisa diambil dari makna yangbisa dinikmati, dipahami, danditerapkan pembaca. Sastra sebagaiproduk kehidupan, mengandung nilai-nilai sosial, filsafat, religi, dansebagainya baikyang bertolak daripengungkapan kembali maupun yangmempunyai penyodoran konsep baru(Suyitno, 1986:3). Salah satu karyasastra berupa tembang dolanan.Nilaidalam tembang dolanan sangattergantung pada persepsi dankepekaan yang dimiliki pembaca.Olehkarena itu dalam mengajari danmenjelaskan isi tembang dolananharus disesuaikan dengan tingkatkecerdasan, umur dan pengalamanalam kayalnya si anak.
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Pendidikan KarakterPendidikan dapat dimulai sejak anakdi dalam kandungan, dengan cara sangibu bisa mengendalikan emosinya dandengan penuh kasih sayangmencurahkan perhatiannya pada sangcalon bayi. Anak usia dini merupakanperiode awal yang paling penting danmendasar sepanjang rentangpertumbuhan dan  perkembangankehidupan manusia. Pada masa iniditandai oleh berbagai periodepenting yang fundamental dalamkehidupan anak selanjutnya sampaiperiode akhir perkembangannya.Salah satu periode The Golden Agesatau periode keemasan. Periodekeemasan pada anakusia dini,semuapotensi anak berkembang dengancepat, seperti masa eksplorasi, masaidentifikasi, masa peka, masa bermain,masa kreatif, dan masa protes/membangkang. Oleh karena itu sejakanak umur antara 1 s.d 6 tahun sangatmemerlukan perhatian ekstra dariorang tua maupun keluarga dekatyang lebih banyak bersama. Padamasa ini pembentukan karakter anaktelah dimulai, terlebih bila masyarakatsangat kondusif makaanak akanterbentukdengan baikkarakternya.Sehingga pendidikankarakter harus dilakukan sejak dinidan secara terus menerus.Keteladanan orang-orang disekitarnyasangat diperlukan baik dari ucapanmaupun sikap dan tingkah laku,karena semua yang dilakukan olehorang lain atau mengenal lingkungandari melihat, meniru dan berkreasi,anak sudah terlihat perkembanganfisik dan jiwanya, mulai muncul akalpositifnya, kreatif, emosi, rasa bosan,tingkah laku sesuai perkembanganumurnya.Dari sinilah karakter anaksudah mulai terbentuk.Pendidikan karakter yang dapatdimaknai sebagai sebuah proses

penanaman nilai untuk membantusiswa menjadi cerdas dan baik smart
and good pada tiga aspek yangmeliputi kognitif (head), afektif(heart) dan psikomotorik(hand).Pendidikan karakter adalahsuatu sistem penanaman nilai-nilaikarakter kepada warga sekolah yangmeliputi komponen pengetahuan,kesadaran atau kemauan, dantindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap TuhanYang Maha Esa, diri sendiri, sesama,lingkungan, maupun kebangsaansehingga menjadi manusia insankamil(Sri Narwanti, 2011:14).Pendidikan karakter memilikiesensi dan makna yang sama denganpendidikan moral dan pendidikanakhlak. Tujuannya membentukpribadi anak supaya menjadi manusiayang baik untuk dirinya sendiri, oranglain/ masyarakat. Sehingga anak bisamemilih mana yang baik mana yangburuk, dan setiap pilihan akan adakonsekuensinya. Oleh karena itupembentukan karakter sangatlahpenting bagi anak, karena watak,perilaku, maupun kepribadiannyaakan terbentuk mulai usia dini.Ada berbagai cara untukmewujudkan pendidikan karakteranak, salah satunya, memperkenalkanbudaya local seperti tembangdolanantradisional Jawa yang memiliki nilai-nilai luhur budaya Jawa yang
adiluhung. Pengenalan   tembangdolanan akan lebih cepat diserap anakjika dilakukan oleh orang tua atauguru yaitu orang-orang yang palingdekat dan disegani oleh anak.
METODOLOGI PENELITIANPenelitian ini mengambil di wilayaheks-Karesidenan Surakarta.Pengumpulan data di sekolah PAUD,SD dan SMP di wilayah Surakarta yangmemasukan materi tembang dolanan
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dalam kurikulum pembelajaran disekolah.Bentuk penelitian ini adalahdeskriptif kualitatif yaitu prosedurpenelitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata atautulisan.Sumber data berasal dariinforman yang mengetahui tembangdolanan tradisional Jawa dimasyarakat Surakata, artikel, bukutentang tembang dolanan tradisionalJawa.Data penelitian ini berupa kata,frasa, kalimat berbahasa Jawa yangdipakai dalam tembang dolanantradisional bahasa Jawa baik dalamsumber lisan maupun tulis.Pengumpulan data dilakukansecara periodik dari sumber data lisanberupa kegiatan aktif ke lokasipenelitian dengan, wawancara danobservasi, sedangkan pengumpulandata tulis  melalui studi pustaka,artikel, buku-buku yang memuattentang tembang dolanan tradisionalbahasa Jawa. Pengumpulan data inidilakukan untuk mendapatkan datayang akurat yang dengan sesuai faktayang ada dilapangan atau masyarakatAnalisis data menggunakanpendekatan deskriptif analitik, yaitumendeskripsikan data yang telahdikumpulkan dan dianalisis. Selain itumenggunakan model analisisinterakatif yang mengkaitkan tiga

komponen, yaitu data display, data
reduction,danconclusion
drawing/varivication yangaktivitasnya berbentuk interaksidengan proses pengumpulan datasebagai suatu proses siklus.
PEMBAHASAN
Bentuk Tembang Dolanan
Tradisional JawaBentuk tembang dolanan tradisionalJawa ada yang berupa nyanyian sajadan ada yang dengan permainan baikdiiringi musik maupun tidak,sedangkan bentuk gaya bahasa yangditemukan berupa Purwakanthi’persajakan’. Ada tiga jenis
purwakanthi yaitu asonansi atau
purwakanthi swara ’persamaan bunyivokal’, aliterasi atau purwakanthi
sastra ’persamaan bunyi konsonandalam pembentukan kata, kalimat,atau frasa’ dan purwakanthi lumaksitaatau basa ’pengulangan suku kata ataukata yang telah digunakan padabagian sebelumnya’ (Padmosoekotjodalam Sutarjo, 2002:60).Berikut inicontoh penggunaan asonansi atau
purwakanthi swara ’persamaan bunyivokal’, aliterasi atau purwakanthi
sastra ’persamaan bunyi konsonandalam pembentukan kata, kalimat,atau frasa’ dan purwakanthi lumaksita.

jaranan-jaranan… jarane jaran teji,sing numpak ndara beising ngiring para mantri, jeg jegnong..jeg jeg gung,
prok prok turut lurung
gedebug krincing gedebug krincing ,
prok prok gedebug   jedher

“Berkuda, berkuda, kudanya kuda tejiyang naik Tuan Beiyang mengiring para menteriJeg-jeg nong, jeg-jeg gung
prok prok di jalangedebuk krincing  gedebuk krincing
prok prokgGedebuk jedher”

Gaya asonansi padatembangJaranan terdapat pada:  barispertama yaitu /a,/ pada kalimat
jaranan-jaranan… jarane jaran teji.

Baris ketiga dan /i/  pada kalimat
sing ngiring para mantri. Asonansi /e/baris keempatpada kalimat jeg jeg
nong..jeg jeg gung. Baris kelima /o/,
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dan /u/ pada kalimat prok prok turut
lurung. Baris ke enam /e/, dan /i/pada kalimat gedebug krincing
gedebug krincing.Bait ke tujuh /o/,dan /e/pada kalimatprok prok
gedebug  jedher.Aliterasi yang ditemukan padatembang Jaranan yaitu konsonan /j/sebanyak empat kali pada barispertamayaitu jaranan-jaranan…
jarane jaran teji, aliterasi konsonan/n/ di baris ke dua yaitu sing numpak
ndara beisebanyak dua kali, baris ke

empat terdapat konsonan /j/sebanyak empat kali yaitu jeg jeg
nong..jeg jeg gung, dan konsonan /p/pada baris lima sebanyak dua kaliyaitu  pada kalimat prok prok turut
lurung, dibaris enam terdapat aliterasikonsonan /g/dan /k/, masing-masingsebanyak dua kali yaitu pada kalimatyaitu “gedebug krincing gedebug
krincing” dan pada baris terakhirterdapat aliterasi konsonan /p/sebanyak dua kali yaitu pada kalimat“prok prok gedebug jedher”Yo prakanca dolanan ing njaba,

Padhangbulanpadhangékaya rina
Rembulanékang ngawé-awé,Ngélikaké aja turu soré-soré

“Ayo teman-teman bermain diluarCahaya bulan yang terang benderangRembulannya melambai-lambaiMengingatkan kepada kita untuktidak tidur sore-sore”Pada tembang Padhang Bulan diatas terdapat purwakanthi lumaksitasebagai berikut; kata padhang padabaris kedua awal kalimat diulangdengan menambah panambang –epada deret berikutnya yaitu padhangekeduanya memiliki makna yang samayaitu terang. Selain itu kata bulan padabaris ke dua diulang pada baris ketigadengan panambang –e yaitu
rembulane.

Fungsi Tembang Dolanan
Tradisional Jawa

Tembang dolanan tradisional yangmemiliki karakter ringan danmenghibur serta mengandungpendidikan alam dan lingkungan,seperti Kembang Jambu, Kupu Kuwi,
Dondong Apa Salak. Tembang-tembang tersebut sangat baik untukdiajarkan pada anak-anak agar anakdapat mengetahui alam dansekitarnya yang merupakan ciptakaanTuhan. Sehingga anak akan mengertikarakter, ciri dan peradapankehidupan flora dan fauna. Untukjelasnya berikut ini pemaparannyaKembang jambu karukLintang rina jare esukJenang tela gethukOmah jaga aran cakrukPitik mabur kuwi manuk

“Kembang jambu karukBintang rina pertanda sudah pagiJenang tela namanya getukRumah untuk jaga namanya cakrukPitik yang dapat terbang namanyaburung”.
Tembang di atas mengandungpengetahuan alam dan sekitarnya,sehingga anak dapat mengetahui nama kembang jambu yaitu

karuk,bintang rina menandakan waktupagi, makanan gethuk dibuat dari
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ketela ditumbuk. Selain itu, anak bisamembedakan rumah untuk cakruk,dan ayam bisa terbang namanyaburung. Tembang ini merupakan
media belajar yang mengesankan bagianak dalam mengenal alamlingkungannya.

Kupu Kuwi

Kupu kuwi tak encupeMung abure ngewuhake
Ngalorngidul ngetan bali ngulan
Mrana mrene mung saparan-paranSapa bisa ngencupakeMentas menclok clegrok banjur maburkleper

“kupu itu kan kutangkapHanya  saja terbanya menjengkelkanKe utara selatantimur kembali ke baratKesana kemari tak karuanSiapa yang bisa menangkapnyaTiba-tiba mencok lalu terbang lagi”

Tembang Kupu kuwimenggambarkan kebiasaan kupu-kupu baik saat mencari madu maupuntidak. Kebiasaan dari kupu-kupu yangwarna-warni sedap dipandang adalahtidak bisa menetap atau hinggap lamasaat singgah didahan atau lainnya, dan

selalu terbang kesana kemari,sehingga susah untuk ditangkap.Tembang ini bagi anak mengandungpengetahuan karakter kupu-kupu danusaha keras untuk mendapatkansesuatu.
Dondhong Apa Salakdhondhong apa salak dhuku cilik cilik,gendong apa mbecak, mlaku thimikthimikadhik ndherek ibu tindak menyangpasar,ora pareng rewel ora pareng nakalmengko ibu mesthi mundhut oleh-oleh,kacang karo roti adhik diparingi

‘Kedondong apa salak duku kecil-kecilDigendong apa naik becak,  jalan  pelan-pelanAdik ikut ibu pergi ke pasarTidak boleh nangis dan nakalNanti ibu akan membelikah oleh-olehKacang dan roti adik diberi”
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Tembang Dhondhong Apa
Salak mengandung jenis buah-buahandan makanan yaitu dondong, salak,duku, kacang dan roti. Dalammengajarkan tembang ini akanmudah diterima oleh anak jikadisertai alat peraga, sehingga anakakan mengetahui ujud, rasa dari buahdondong yang berwarnai hijaulonjong, jika sudah matang menjadikuning rasa masam. Buah salakwarna kulit luarnya coklat, danbersisik ke atas yang diujung atasnyamengerucut, isi daging buahnya putihnamun isi dalam daging buah warnacoklat yang terdapat pada belahanbuah yang besar, rasanya bisa manisatau sepet, buah duku coklat bundardan kecil rasanya manis isi buahnyaputih dan  terbagi seperti salak. Buahsuku dan kelengkeng secara sepintasmirip terlebih bagi anak yang belummengetahuinya sehingga seringterjadi kesalahan dalam menyebut,buah kelengkeng warna luarnyahampir sama dengan duku hanyabedanya tekstur kulitnya agak kasarsedangkan duku halus, Isi kelengkengtak terbagi dan hanya memiliki isidalam daging buah satu warna hitam.Dengan mengajarkan tembangdolanan ini yang disertai alatperaganya anak akan mengetahuidengan jelas dari karakter masing-masing. Dari uraian di atasmenunjukan bahwa tembang dolananmemiliki fungsi pengenalan

lingkungan dan alam sekitarnya,sebagai control social yaitu memberinformasi yang jelas padamasyarakat, adaptasi yaitu anakdapat beradaptasi dengan alam dankebesaran Tuhan yang menciptanya,berfungsi sebagai hiburan aapalagiketika mengajari anak dengan alatperaga, dan terjadi komunikasa antarsesame yaitu saling mensikronkanpendapat sengga diperlukankreatifitas.
Kearifan Lokal Tembang  Dolanan
Tradisional JawaTembang  dolanan merupakan salahsatu bentuk pembelajaran yang dapatdigunakan untuk mengembangkanpendidikan karakter pada anak .Karakter yang bisa diperoleh melaluipengetahuan dan pemahaman dalammateri, serta implemantasi dalamkehidupan sehari-hari.Di lihat dari segi isi, nilaipendidikan yang ada dalam lagu-lagudolanan mencerminkan pendidikankarakter. Seperti karakter cintakepada Tuhan, tanggungjawab,disiplin, jujur, kerja keras, cinta tanahair yang digambarkan dalam lagu ilir-ilir dan sluku-sluku bathok.Karakterhormat dan santun, damai, dankesatuan. Kearifan lokal, seperti
Religius, disiplin dan kerja kerasdapat ditemukan dalam tembangdolanan tradisional Jawa yangbersifat paedagogis, religius, disiplindan kerja keras.

Sluku-Sluku BathokSluku-sluku bathokBathoke ela-eloSi rama menyang SalaLeh olehe payung muthoMak jenthit lolo lobahWong mati ora obahYen obah medeni bocahYen urip goleka dhuwit

“Ayun-ayun kepalaKepalanya geleng gelengSi bapak pergi ke SoloOleh-olehnya payung muthaSecara tiba-tiba begerakOrang mati tidak bergerakKalau bergerak menakuti anakKalau hidup carilah uang



49

Makna yang tersirat dalamtembang dolanan Sluku-sluku bathokyaitu manusia hendaklahmembersihkan batinnya dan pikiranserta senantiasa berzikir mengingatAllah dengan (ela-elo)menggelengkan kapala mengucapkanlafal laa illa ha illallah disaat susahmaupun senang, saat menerimamusibah maupun kenikmatan, hidupmati rejeki manusia ditangan Allah.Kemudian siramlah dan bersucilahuntuk mengerjakan dan mendirikansholat yang tergambar pada syair si

rama menyang Solo, agar mendapatkemudahan dan kemulyaan dariAllah. Jika kematian datang secaratiba-tiba tidak dapat direncanakanmaupun ditolak (mak jenthit lolo
lobah). Wong mati ora obah, yen obah
medheni bocah artinya saat kematiandatang semua sudah terlambat.Nilai tolong-menolong(gotong-royong) yang tertanam dihati masyarakat Jawa sejak dahuludiajarkan melalui tembang gugurgunung sebagaimana kutipan dibawah ini:

Gugur GunungAyo kanca ayo kanca ngayahi karyaneprajaKene-kene-kene-kene gugur gunungtandang gaweSayuk-sayuk rukun bebarengan rokancaneLila lan legawa kanggo mulya ningnegaraSiji loro telu papat maju papat-papatDiulang-ulung ake pamrih enggalrampunge

“Ayo teman, ayo teman menjalankanpekerjaan Negaramari bersama-sama bekerja
Sayuk-sayuk rukun bersama dengantemanyaIklas dan legawa untuk kemulyaannegaraSatu dua tiga empat, maju empat-empat
Diulang-ulungkan agar segera selesai

Nilai pendidikan dan kearifan lokalyang dapat ditanamkan pada anakdari lagu di atas adalah perlunya sikapdan perilaku yang mendidik yaitudalam mengerjakan segala sesuatutindakan akan cepat selesai biladikerjakan dengan gotong royong,

saling tolong menolong, kebersamaantidak boleh iren, sehingga semuamerasa bertanggungjawa terhadaptugas yang diberikan. Tembangberikut ini mengandung nilaisemangat, tanggungjawab, danberusaha keras.
Wajibe dadi MuridWajibe dadi muridOra kena pijer pamit, kejaba yen lara
Lara tenan, lara tenan ora mung laraetho-ethokanLan wajibe kudu pamit nganggo layangYen wis mari larane, kudu enggal balinyang pamulanganAja enak-enakan suwe-suwe mundhakbodho longa longo kaya kebo

“Kewajibannya menjadi siswaTidak boleh sering ijin, kecuali jika sakitBenar-benar sakit, benar-benar sakittidak (hanya) pura-pura sakitDan wajib ijin memakai suratJika sudah sembuh, harus segeramasuk ke sekolahJangan enak-enakan lama-lamamenjadi bodoh longa longo sepertikerbau
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Kutipan di atas mengajarkan pada kitabahwa tanggungjawab dan kewajibanperlu dikedepankan tersirat padasyair  bahwa seorang murid tidakboleh sering ijin kecuali sakit, jikasakit harus ijin dengan surat ijin orangtua murit atau surat ijin dokter, Jikaanak sering ijin maka kan menjadibodoh yang dibaratkan kerbaubengong.  dan rasa malas harusdihilangkan, sebuah pekerjaan yangdilakukan secara bersama-sama dansaling tolong-menolong akan lebihcepat selesai. Tembang tersebutmengajarkan untuk jujur, disiplin dansantun, dan tanggungjawab,
SIMPULANTembang dolanan tradisional Jawaberisi tentang ajaran  budi luhur yangperlu untuk dilestarikan dandikembangkan. Dalam era globalisasisekarang ini, tembang dolanantradisional. Berdasarkan hasil analisisdata yang telah dilakukan dapatdisimpulkan , sebagai berikut:1. Tembang dolanan tradisional Jawabentuk tidak terikat aturan,sifatnya terbatas dan bahasanyasederhana. Dilihat dari penggunaangaya bahasa ditemkan gaya bahasaasonansi, aliterasi dan purwakanthi

lumaksita. Penggunaan gaya bahasatersebut untuk menyelaraskanirama, lafal dan keserasian bentukserta keharmonisan kata. Selain ituuntuk memperjelas maksudsehingga membantu dalammemahami isi tembang.2. Fungsi tembang dolanan tradisionalsebagai: (a) media pengenalan floradan fauna, untuk menambahpengetahuan anak dalam mengenalalam dan lingkungannya, (b)kontrol sosial, sangat bermanfaatbagi proses perkembangan jiwaanak dalam menyeimbangkanhubungannya dengan Tuhan dan

sesama manusia baik usia sebayamaupun di atas atau di bawahnya,(c) alat ekspresi diri, sepertimenyampaikan ide, pernyataanyang bersifat positif,       (d)hiburan, sehingga dapatmenimbulkan gelak tawa, untukmenghibur diri saat gundah, (e)komunikasi. Yang berfungsimengadakan hubungan denganmasyarakat3. Kearifan lokal yang ditemukanadalah: (a) religius, disiplin, dankerja keras.  (b) Tolong menolong,semangat, dan tanggungjawab. (c)Menghormati, santun, dankebersamaan (d) kejujuran, (e)pendidikan moral, dapatmenumbuhkan perilaku, budipekerti yang baik, toleransiterhadap sesama, disiplin, rajin dantidak sombong, (g) pendidikansosial, merupakan kebutuhan hidupbersama, seperti kebersamaan, rasakebangsaan, dan rasa kebanggaansebagai bangsa, sikap kepedulian,peka terhadap lingkungan.
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KREATIVITAS DAN POLA PIKIR MASYARAKAT JAWA DALAM
SASMITA TEMBANG MACAPAT(SEBUAH KAJIAN PRAGMATIK)

Creativity And The Java Paradigmn In Sasmita Tembang Macapat
(A Study Pragmatics)

Endang Tri Winarni, Yohanes Suwanto, dan Sundari

Universitas Negeri Sebelas Maret SurakartaJalan Ir. Sutami 36-A, SurakartaPosel: yswan2001@yahoo.com
AbstractThe problems of this study are Sasmita Tembang Macapat (STM) in theJava language and its function. This research took place in the city ofSurakarta using library technique. Data analysis involves thedetermination of the form sasmita song, function, and purpose withdescriptive method. The technique is essentially sorting technique, i.e. allforms of STM obtained from the literature subsequent to the noteperformed by functional descriptive using pragmatic analysis to sort outthe purpose of sasmita song based on the co-text  and the purposeaccording to context (things that exist outside the text). The findings are(1) form of the Java language consists of STM-shaped syllable, (2) thefunction of STM is the Java language to provide information to the readeror audience to know what type of song; provide information on the type ofsong for the next Canto; aesthetic on the song which demonstrated byvarious dictions, for example: brangtaa to mention song Asmaradana; and(3) STM pragmatically means that sasmita song is based on the co-text andon the context.

Keywords: Sasmita Tembang Macapat, creativity, the Java paradigm.
AbstrakRumusan masalah penelitian ini adalah Sasmita Tembang Macapat (STM)dalam bahasa Jawa beserta fungsinya. Penelitian dilakukan di Surakartamenggunakan teknik kajian pustaka. Data analisis menyertakan bentuk,fungsi, dan tujuan STM dengan metode deskriptif. Hasil penelitian adalahbentuk bahasa Jawa yang ada dalam STM berupa silabel, fungsi STM adalahinformasi bagi pendengar untuk mengetahui jenis lagu; memberi informasibentuk lagu selanjutnya, dan estetika lagu nyang diperlihatkan melaluidiksi-diksinya. Selain itu, STM secara pragmatik didasarkan pada bentukkoteks dan konteksnya.

Kata-kata Kunci: Sasmita Tembang Macapat, kreativitas, paradigma Jawa.
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PENGANTAR
Tembang macapat adalah bentuktembang yang merupakan bentukpuisi Jawa tradisional yangmenggunakan bahasa Jawa barudengan memiliki aturan-aturan ataupatokan-patokan sastra Jawa. Dalamkhazanah kesusastraan Jawa terdapatpuisi tradisional yang disebutmacapat. Jenis puisi ini terikatkonvensi yang telah baku, berupa guru
gatra atau jumlah baris dalam bait,
guru wilangan atau jumlah suku katadalam larik dan guru lagu atau bunyisuku kata dalam akhir larik. Ketigaunsur itulah metrum baku dalammacapat. Dalam tembang biasanyaterdapat dua cara pemberian (pupuh)tembang. Pertama, nama (pupuh)tembang langsung dikemukakansebelum memulai mencipta ataumemasuki teks tembang. Kedua, nama(pupuh) tembang dicantumkan dalam
larik teks dengan cara memberi
sasmita atau isyarat tembang. Carapemberian nama pupuh ini disebutdengan istilah sasmita tembang(dalam hal ini sasmita tembangmacapat).
Sasmita tembang macapat(dalambahasa Indonesia disebut sandi)merupakan peristiwa tutur atautindak tutur yang terdapat di dalammasyarakat Jawa. Sasmita
tembangmacapat (selanjutnyadisingkat STM) dapat terdiri dari sukukata, kata (dasar maupun jadian),frase, dan klausa dalam bagiantembang macapat yang mempunyaimakna tersamar dalam tembangmacapat. Oleh karena itu, STM harusditebak atau dirunut apabila inginmengetahui maksudnya. Penutur yangbelum mengerti atau belum pernahmendengarkan STM, maka mungkinakan  memberikan makna ataumaksud yang salah. Padahal, STM

masih hidup di kalangan masyarakatatau penutur bahasa Jawa.Pupuh tembang dalam larik yangberupa sasmita atau isyarat biasanya
berupa suku kata, kata, kelompok kata,
atau klausa yang mempunyaikesamaan arti atau mempunyaikesamaan dan/atau kemiripan bunyidalam tembang yang diisyaratkan.Misalnya, pupuh tembang Sinomdiberi sasmita dengan kata sinom atau
daun muda, nom atau muda, sri nataatau raja (muda). Kinanthi diberisasmita atau isyarat dengan kinantiatau digandeng, kanthi atau dengan,
gegandhengan atau bergandengan dan
mlathi atau melati.Penelitian sasmita tembang macapatbelum pernah dilakukan secarakhusus dan mendalam. Selama ini,pembahasan sasmita tembang bahasaJawa baru disinggung secara sepintasyaitu dalam membahahas tembang
macapat (Subalidinata, 1968),
paugeran saha cengkok dhasar sekar
macapat ’aturan dan cengkok dasartembang macapat” (Supardjo danSuwanto, 2010). Di samping itu,pembahasan sasmita tembangkebanyakan masih digabungkandalam bidang kesusastraan Jawa,misalnya dalam buku Tata-Sastra(Hadiwidjana, 1967: 97-98), Kawruh
Kasusastran Jawa (Subalidinata, 1994:13-14), dan Sapala Basa Jawa(Hidayat, 1991: 67-68).Berdasarkan uraian di atas,dapat disimpulkan bahwa sasmitatembang sebagai peristiwa tuturbelum pernah diteliti secarakomprehensif dari segi linguistik(khususnya pragmatik) tetapi barudibahas secara sepintas dalampembahasan tentang kesusastraanJawa, dan belum dilakukanpembahasan atau penelitian secaradeskriptif dan mendalam. Oleh karenaitu, sasmita tembang bahasa Jawa



55

perlu dikaji secara menyeluruh(khususnya secara pragmatik)sehingga akan diperoleh beberapa halyang menarik dari hasil penelitian ini,baik berkaitan dengan bentuk ataustruktur, fungsi, maupun maksudsasmita tembang.Masalah yang diteliti adalahSTM macapat bahasa Jawa. Masalahpenelitian ini dapat dirumuskansebagai berikut.
(1) Bagaimanakah bentuk STM dalambahasa Jawa?
(2) Apakah fungsi STM bahasa Jawa?
(3) Apakah maksud STM bahasa Jawa?Berdasarkan perumusanmasalah, maka penelitian inibertujuan untuk:
(1) mendeskripsikan bentuk STMdalam bahasa Jawa;
(2) mendeskripsikan fungsi STMbahasa Jawa; dan
(3) mendeskripsikan maksud STMbahasa Jawa.
KERANGKA TEORIKonsep-konsep teoretis yangberkaitan dengan penelitian ini antaralain seperti berikut ini.
Pengertian Sasmita TembangTembang merupakan puisi yangdinyanyikan. Jenis tembang ada tigamacam, yaitu: macapat, tengahan, dantembang gedhe.  Dalam penelitian inimenekankan pada tembang macapat.Nama tembang tidak selalu ditulisoleh penulisnya, tetapi kadang-kadangmenggunakan bahasa sandi atausasmita yang dimuat di dalamtembang itu. Sandi tersebut ada yangdiletakkan di bagian depan atau adajuga yang pada bagan akhir. Kata yangdigunakan sebagai sasmita tidak harusjelas, tetapi justru samara samarasehingga disebut ‘sasmitaning
tembang’. Sebagai contoh sasmitatembang Pocung: bapak pocung, dudu

watu dudu gunung ‘bapak pocung,bukan batu bukan gunung’ dan wohing
kaluwak ‘buah kaluwak’.Menurut Subalidinata (1968:93) sasmita tembang merupakan kata-kata yang disusun secara teratur,makna atau isinya mengandungmaksud untuk dijawab. Sasmitatembang juga disebut sandi.Penempatan sasmitatembangtidakpasti, ada yang ditempatkan padabaris pertama, ada yang ditempatkanpada tembang yang termasuk pupuhdi depannya, dan ada lagi yangditempatkan pada baris terakhir.Sasmita tembang yang berada padapermulaan pupuh memberikanpetunjuk nama tembang dalam satupupuh tersebut, sedangkan yangberada di akhir pupuh memberikanpetunjuk nama tembang pada pupuhberikutnya.
Struktur atau Bentuk Sasmita
TembangStruktur adalah seperangkat kaidahyang menghubungkan ucapan danmakna (Langacker, 1972: 3). Strukturmerupakan susunan bagian-bagiandalam dimensi linier (Verhaar, 1983:107). Suku kata, kata, frase, dankalimat merupakan salah satustruktur morfologis dan sintaksis yangterdiri dari konstituen-konstituenyang berada dalam dimensi linier ini.Karena penelitian ini berupapenelitian struktur suku kata, kata,frase, dan kalimat, maka teori strukturini digunakan untuk mengkaji ST.Tembang macapat secarakonvensional ditentukan oleh jumlahbaris setiap tembang (guru gatra),jumlah suku kata setiap baris (guru
wilangan), dan suara (guru
lagu/swara) akhir setiap baris. Secarakonvensional setiap tembang macapatmemiliki aturan seperti yang disajikandalam tabel 1.
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Tabel 1.
Struktur Tembang Macapat

No. Namaning
Sekar

Guru Wilangan – Guru laguI II III IV V VI VII VIII IX X1. Mijil 10-i 6-a 10-e 10-i 6-i 6-u2. Kinanthi 8-u 8-i 8-a 8-i 8-a 8-i3. Asmaradana 8-i 8-a 8-e 8-a 7-a 8-u 8-a4, Sinom 8-a 8-i 8-a 8-i 7-i 8-u 7-a 8-i 12-a5. Dhandhanggula 10-i 10-a 8-e 7-u 9-i 7-a 6-u 8-a 12-i 7-a6. Maskumambang 12-i 6-a 8-i 8-a7. Gambuh 7-u 10-u 12-i 8-u 8-a8. Durma 12-a 7-i 6-a 7-a 8-i 5-a 7-i9. Pangkur 8-a 11-i 8-u 7-a 12-u 8-a 8-i10. Megatruh 12-u 8-i 8-u 8-i 8-a11. Pocung 12-u 6-a 8-i 12-a
Pengertian PragmatikPragmatik adalah cabang ilmu bahasayang mempelajari struktur bahasasecara eksternal, yaitu bagaimanasatuan kebahasaan itu digunakandalam komunikasi (Parker, 1986: 11).Makna yang dikaji dalam semantikadalah makna yang bebas konteks(context independent), maknalinguistik (linguistic meaning) ataumakna semantik, sedangkan maknayang dikaji dalam pragmatik adalahmakna yang terikat konteks (context
dependent), maksud penutur (speaker
meaning) atau (speaker sense)(Verhaar 1983: 131; Parker, 1986: 32;Wijana, 1996: 3).Makna yang dikaji olehsemantik bersifat dua segi atau diadis(dyadic). Makna itu bisa dirumuskandengan kalimat What does X mean?(Apa makna X itu?). Makna yangditelaah oleh pragmatik bersifat tigasegi atau triadis (triadic). Makna itudapat dirumuskan dengan kalimat
What did you mean by X? (Apakahyang kau maksud dengan berkata Xitu?) (Leech, 1993: 8; bandingkan pulaWijana, 1996: 3).Pragmatik sebagai cabang linguistikyang berdiri sendiri  memiliki bidangkajian yang cukup kompleks, bahkan

dimungkinkan sering tumpang tindihantara kajian pragmatik dengan kajiancabang linguistik yang lainnya.Misalnya, kajian tentang tindak tuturatau tindak ujaran, sampai saatnyadipelajari pula dalam pragmatik yangtermasuk kajian dalam pragmatik atausebaliknya. Memang cukup sulit untukmembatasi secara tegas antara bidangyang satu dengan bidang yang lainnya.Menurut Kaswanti Purwo (1987: 7),bidang kajian  yang dipelajari dalampragmatik ada empat yaitu : (1)deiksis, (2) praanggapan(presupposition), (3) tindak ujaran(speech acts), dan (4) implikaturpercakapan (conversational
implicature). Sedangkan menurutLevinson (1987: 27), bidang kajianpragmatik mencakup tentang deiksis,implikatur, praanggapan, tindak tutur,dan aspek-aspek struktur wacana.Dengan demikian, Levinsonmemasukkan satu hal yang lain yaituaspek-aspek wacana dalam kajianpragmatik, sedangkan KaswantiPurwo tidak menyebutkan aspekwacana tersebut.Berdasarkan uraian di atas,tulisan ini hanya akan mengangkatsatu pembahasan yang cukup menariksebagai suatu kajian kebahasaan yang
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termasuk dalam kajian pragmatikyaitu sasmita tembang, khususnya
sasmita tembangmacapat dalambahasa Jawa.
BAHAN DAN METODE PENELITIANMetode penelitian ini meliputi tigatahap, yaitu (1) tahap penyediaandata, (2) tahap analisis data, dan (3)tahap penyajian hasil analisis (c.f.Sudaryanto, 1993: 7).Penelitian ini mengambil lokasidi Kota Surakarta. Lokasi ini sengajadipilih karena Surakartamasyarakatnya kebanyakan masihmenggunakan bahasa Jawa (termasukdi dalamnya STM).Dalam penyediaan data inimenggunakan metode simak. Metodesimak beserta teknik-tekniknya akandigunakan untuk memperoleh datadari lapangan. Metode simak iniditempuh dengan mengadakanpenyimakan data di lapangan berupanaskah-naskah bahasa Jawa (c.f.Sudaryanto, 1993: 137). Naskah-naskah Jawa yang dijadikan sumberdata penelitian ini adalah naskah-naskah karya pada masa Surakarta.Dari naskah-naskah tersebut akandiperoleh penelitian ini berupabentuk, fungsi, dan maksud sasmitatembang sebagai objek penelitian.Metode analisis data inimenyangkut analisis penentuanbentuk sasmita tembang, fungsi
sasmita tembang, dan maksud sasmita
tembang.a) Penentuan bentuk atau strukturSTM.Penentuan bentuk STM ini denganmetode deskriptif. Teknik dasarnyadengan teknik pilah, yaitu semuastruktur atau bentuk STM yangdiperoleh dari naskah dipilahkan, danteknik lanjutannya dengan teknikcatat.b) Penentuan fungsi STM.

Penentuan fungsi ini dilakukandengan deskriptif fungsional. Teknikdasarnya dengan teknik pilah dengancara membandingkan danmempersamakan dari tembang yangyang dengan lainnya. Tekniklanjutannya dengan teknik catat.c) Penentuan maksud STM.Penentuan maksud ini denganmenggunakan analisis pragmatik.Teknik dasarnya adalah dengan teknikpilah yaitu dengan cara memilahmaksud (jawaban) sasmita tembangberdasarkan ko-teks (berdasarkantuturan semata) dan maksud(jawaban) sasmita tembangberdarkan konteks (hal-hal yang adadi luar teks). Untuk mengetahuimaksud sasmita tembang inimenggunakan teori tindak tutur,Parker (1986), Mey (1994), danWijana (1996). Teknik lanjutannyaadalah tenik catat.Hasil analisis yang berupakaidah-kaidah dapat disajikan melaluidua cara, yaitu perumusan dengankata-kata biasa atau disebut metodeinformal. Penggunaan kata-katamerupakan teknik dari hasil analisistersebut (lihat Sudaryanto, 1993:145).
PEMBAHASAN
Struktur Sasmita Tembang MacapatStruktur sasmita tembang macapatdapat dibedakan menjadi: (a) STMberstruktur suku kata, (b) STMberstruktur kata, (c) STM berstrukturfrase, dan (d) STM berstruktur klausa.
STM berstruktur suku kata
Sampun rikuh, paduka dhahar
pisuguh/ mugi ngrahapana/ diradirja
ananggapi/ suka rena tan mungkur
maweh sukaya// - (Pocung) ’Jangansungkan, silakan Anda menikmatisajian/ silakan dinikmati / Diradirja
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menanggapi/ dengan senang hatitidak lain memberi kesenangan//
Obrus wus karya nawala/ kang
waluyan katur sri narapati/ sru dahat
sukayeng kayun/ ngabehi diradirja/
nulya pamit linilan mring tuwan
obrus/ sapraptanira dinuta/ sowan
ngarsaning narpati// - (Pangkur)’Obrus telah menulis surat/ yang akandisampaikan kepada sang raja/ sangatsuka telah menyampaikan kehendak/Ngabehi Diradirja/ kemudian mohondiri kepada Tuwan Obrus/ sampailahorang yang disuruh / menghadapkepada sang raja//’– Serat Kangjeng
Ratu Beruk (Raden Mantri Guru
Sastrasumarta).Berdasarkan suku kata –kurpada kata
mungkurbaris 4 tembang Pocungtersebut memberikan petunjukperpindahan dari tembang PocungPupuh VII dilanjutkan tembangPangkur bait 1 Pupuh VIII pada SeratKangjeng Ratu Beruk karya RadenMantri Guru Sastrasumarta.
STM berstruktur kata
Ngati-ati ing rina lawan ing wengi/ ing
rumeksanira/ lan nyadhang karsaning
gusti/ dudukwuluhe kang tampa// -(Maskumambang). ’Hati-hatilah baiksiang maupun malam/ untuk menjagadiri/ dan memohon kehendak Tuhan/untuk menerima berkat Tuhan//’
Wong ngawula ing ratu luwih
pakewuh/ nora kena minggrang-
minggring/ kudu mantep sartanipun/
setyatuhu maring gusti/ dipun-miturut
sapakon// ’Orang yang mengabdikepada raja lebih sulit/ tidak bolehsetengah hati/ harus setia kepadaraja/ menurut segala perintahnya//’-(Megatruh) – Serat Wulang Reh (PB
IV) Kata dudukwuluh padatembang Maskumambang baris ke-4memberikan bukti adanya

perpindahan dari PupuhMaskumambang ke Pupuh Megatruh.
STM berstruktur frasa
Tangi nendra ngungun tyas kekalih/ de
mangkana ing supennira/ langkung
elok sayektine/ paran wahananipun/
temah ngungun kampiteng kapti/ kang
estri Jagaswara/ mring kang priya
tutur/ paran kang dadya wahana/ kyai
Jagaswara aris amangsuli/ lelah lir
megat nyawa// ’Bangun tidur heranhati berdua/ begitulah mimpinya/lebih elok sebenarnya/ apakahmaksudnya/ hingga heran terkejutsekaligus bingung hatinya/ isteriJagaswara/ kepada suaminyabertutur/ bagaimanakah maksudmimpi itu/ Kyai Jagaswara menjawablirih/ capek bagaikan memutusnyawa//’- (Dhandhanggula).
Heh wong wadon de iki lok
kalangkung/ amba durung amanoni/
lawan iya durung ngrungu/ mung
kiraku luwih becik/ dene sakathahing
sorot // ’He wanita yang sangat elokini/ saya belum melihat/ dan jugabelum mendengar/ hanya saja sayakira lebih baik/ terhadap semuasinar//’- (Megatruh) – Kangjeng Ratu
Beruk (Raden Mantri Guru Sasra
Sumarta)Frase megat nyawa menunjukkanadanya perpindahan dari Pupuh IDhandhanggula bait 20 yangdilanjutkan ke Pupuh II Megatruh bait1. Frase megat nyawa memiliki maknalain yaitu ’megat roh/ruh ataumegatruh’.
STM berstruktur klausa
Sabarang kang dipun-ucap/ nora
wurung amrih oleh pribadi/ iku
labuhan tan patut/ aja anedya telad/
mring watekan nenem prakara
punika/ sayogyane ngupayaa/ lir mas
timbul ing warih// ’Semua yang
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dikatakan/ pasti agar mendapatkanpribadi/ itu tempat berlabuh yang takpantas/ jangan berkeinginanterlambat/ terhadap watak enam halini/ sebaiknya berusahalah/ bagaikanemas muncul di atas air//’- (Pangkur)
Nadyan silih bapa biyung kaki nini/
sadulur myang sanak/ kalamun muruk
tan becik/ nora pantes yen den nuta//’Meskipun bapak-ibu kakek-nenek/sanak saudara/ jika memberipelajaran tidak baik/ tidak pantas jikadiikuti//’ - (Maskumambang) - Serat
Wulang Reh (PB IV).Klausa lir mas timbul ing
warih yang juga berarti ’seperti masmuncul di air’ pada baris ke-7memberikan petunjuk adanyaperpindahan dari Pupuh Pangkurmenjadi Pupuh Maskumambang.
STM berbentuk sinonim
Ngelmu sarengat puniku dadi/
wewadhah kang yektos/ kawruh tetelu
kawengku kabeh/ pan sarengat
kanggo lair batin/ mulane den sami/
brangtaa ing ngelmu// ’Ilmu sariat itumenjadi/ wadah yang sejati/ ilmuketiganya terkuasai semua/ sariat ituuntuk kebutuhan lahir dan batin/ olehkarena itu cintalah kepada ilmu//’-(Mijil)
Padha netepana ugi/ kabeh
parentahing sarak/ terusna lair
batine/ salat limang wektu uga/ tan
kena tininggala/ sapa tinggal dadi
gabug/ yen mingsih remen neng
praja// ’Patuhilah juga/ semuaperintah hukum agama/ baik lahirmaupun batin/ shalat lima waktu jugajangan ditingalkan/ siapa yangmeninggalkan sholat menjadi kosong/jika masih senang mengabdi raja//’-(Asmaradana) – SeratWulang Reh
(PB IV)Kata brangtaa ’rindulah’merupakan bentuk lain dari kata

Asmaradana. Di samping memberikanpetunjuk jenis tembang pada pupuhberikutnya, juga merupakan sinonimdari kata asmaradana.
Fungsi Sasmita Tembang MacapatSTM berfungsi untukmemberikan informasi kepada parapembaca atau penikmat tembanguntuk mengetahui jenis tembang yangsedang dibaca (awal pada ’bait’ atau
pupuh ’kesatuan pada’); memberikaninformasi jenis tembang pada baitatau pupuh berikutnya;  dan fungsiestetis pada tembang macapat denganditunjukkan oleh pemakaian diksi.
Fungsi pada Awal Pupuh
Mingkar-mingkuring ukara/ akaranakarenan mardi siwi/ sinawungresmining kidung/ sinuba sinukarta/mrih kretarta pakartining ngelmuluhung/ kang tumrap neng tanahjawa/ agama ageming aji// (Pangkur)’Bingung bagaimana mengolahkalimat/ supaya dapat mendidikanak/ dikarang dalam keindahantembang/ disertai bahasa yang indah/agar terwujud ilmu tinggi/ yangberlaku di Tanah Jawa/ agama yangdirasuk raja//’ - Serat Wedhatama
(KGPAA Mangkunagara IV).Pada awal bait ditunjukkan oleh kata
mingkar-mingkuring yang terdapatsuku kata kurmemberikan informasikepada para pembaca atau penikmattembang bahwa tembang pada pupuhtersebut berjenis tembang Pangkuryang terdiri dari 18 bait.3.2.2 Fungsi pada Antar-pupuh
Sajatine kang mangkana/ wus kakenan
nugrahaning Hyang Widhi/ bali
alaming asuwung/ tan karem
karamean/ ingkang sipat wisesa-
winisesa wus/ mulih mula-mulanira/
mulane wong anom sami//’Sebetulnya yang demikian itu/ telahmenerima anugerah Tuhan/ kembali
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kepada alam yang kosong/ tidak sukaterhadap keramaian/ yang bersifatmenguasai dan dikuasai/  kembalikepada asalnya/ maka semuapemuda//’ - (Pangkur).
Nulada laku utama/ tumrape wong
tanah jawi/ wong agung ing
ngeksiganda/ panembahan senapati/
kapati amarsudi/ sudaning hawa lan
nepsu/ pinesu tapa brata/ tanapi ing
siyang ratri/ amemangun karyenak
tyasing sasama// ’Teladanilahperbuatan baik/ bagi orang TanahJawa/ raja di Mataram/ PanembahanSenapati namanya/ berusahasungguh-sungguh/ mengendalikanhawa nafsu/ diusahakan dengan carabertapa/ baik siang maupun malam/mengenakkan hati sesamanya//’(Sinom) - Serat Wedhatama (KGPAA
Mangkunagara IV).Pada akhir tembang Pangkur terdapatfrasa wong anom ’orang mudha’memberikan informasi bahwatembang pada pupuh berikutnyaberjenis tembang Sinom.
Fungsi Estetis
Ngelmu sarengat puniku dadi/
wewadhah kang yektos/ kawruh tetelu
kawengku kabeh/ pan sarengat
kanggo lair batin/ mulane den sami/
brangtaa ing ngelmu// ’ ’Ilmu sariatitu menjadi/ wadah yang sejati/ ilmuketiganya terkuasai semua/ sariat ituuntuk kebutuhan lahir dan batin/ olehkarena itu cintalah kepada ilmu //’(Mijil).
Padha netepana ugi/ kabeh
parentahing sarak/ terusna lair
batine/ salat limang wektu uga/ tan
kena tininggala/ sapa tinggal dadi
gabug/ yen mingsih remen neng
praja// ’Patuhilah juga/ semuaperintah hukum agama/ baik lahirmaupun batin/ shalat lima waktu jugajangan ditingalkan/ siapa yangmeninggalkan sholat menjadi kosong/

jika masih senang mengabdiraja//’(Asmaradana). - Wulang Reh
(PB IV)Pada bait tembang Mijil baris terakhirterdapat kata brangtaa ’rindulah’merupakan bentuk lain dari kataAsmaradana. Di samping memberikanpetunjuk jenis tembang pada pupuhberikutnya, juga memberikan bentukindah dari baris ke-6 pada tembangMijil tersebut dengan adanya diksi
brangtaa.

Maksud Sasmita Tembang MacapatSecara pragmatis STM dapat diketahuimaksudnya bahwa sasmita tembangberdasarkan ko-teks (berdasarkantuturan semata) dan maksud(jawaban) sasmita tembangberdarkan konteks (hal-hal yang adadi luar teks).Terdapat beberapa sasmita tembangyang tidak hanya dilihat darihubungan antarteks (ko-teks) tetapijuga berdasarkan konteksnya.
KoteksBedasarkan hubungan antarteks(koteks), sasmita tembang akandiketahui berdasarkan struktursasmita tembang dengan mengaitkandengan teks yang mengikutinya.Misalnya, dalam Serat Kangjeng RatuBeruk pada Pupuh VI bait 30 jenistembang Mijil dilanjutkan Pupuh VIIbait 1 Pocung.
Tan tumanggap sandining raka Ji/
marma mung rumojong/ saking
bangkit lawan taretibe/ denya ngripta
sasananing wadi/ gantya kang
winarni/ wau lir pinocung// ’Tidakmenanggapi isyarat kakanda raja/maka hanya mendukung/ karenakepandaian melayani suami/ di dalammenciptakan hal yang rahasia/berganti yang diceritakan tadi/bagaikan tembang pocung//’
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Rara Beruk, lan mbok bei sampun
rujuk/ aneng diradirjan/ lejar pajaring
sakapti/ datan kirang pangruktining
saniskara// ’Rara Beruk, dan Mbok Beitelah damai/ di Diradirjan/ hatinyasangat gembira/ tidak ada yangkurang dalam mengasuh anaknya//’Data di atas, STM denganmemperhatikan kata
pinocungdenganlebih mudah dapatdiketahui bahwa bait 1 Pupuh VIIdalam Serat Kangjeng Ratu Berukberjenis tembang Pocung.
KonteksSTM tidak hanya bisa diketahuiberdasarkan koteks, tetapi untukmengetahui maksudnya harusmempertimbangkan hal-hal yang lebihkompleks, di antaranya harusmengetahui struktur tembang padapupuh berikutnya. Misalnya: dalamSerat Safingi (NN) Pupuh I bait 66terdapat tiga kata (manis’dhandhanggula’, mijil ’mijil’, dan
asmara ’asmaradana’) yangdimungkinkan menjadi STM, tetapisetelah memperhatikan strukturtembang berikutnya (Pupuh II bait 1)baru diketahui jenis tembang dankaitannya STM sebelumnya.
Dyan lumengser denira alinggih/
Prabu Anom lestari lumampah/ ing
gurung-urung jujuge/prapta jroning
kadhatun/ nuli salin wastra tumuli/
nuli myang pasarean/ warnane
kadulu/ ing karsa datan lenggana/
sarwi nawang wedana srenggara
manis/ nulya mijilasmara//’Diabergeser dari dudukny/ Prabu Anomterus berjalan/ langsung di gurung-urung/ sampai dalam kerajaan/ laluberganti pakaian/ lalu ke tempattidur/ wajahnya terlihat/kehendaknya tidak disadari/ sambilmemperhatikan wajah yang penuhrayuan manis/ lalu menjadikasmaran//’

Kinuswa-kuswa tur den sungkemi/ ing
srenggara awor/ kinidungan
ngemandhang swarane/ lir pendah
angalapen aurip/ dhuh kusuma ratih/
dasihe nuwun kung// ’Dicium dandisembah-sembah/ bercampurdengan rayuan/ dengan nyanyiankidung berkumandang/ bagaikan maumengambil nyawa/ duh kusumaratih/ kasihnya sungguh luar biasa//’Setelah mencermati secara pragmatis,baru diketahui bahwa maksus sasmitatembang yang ada dalam baitsebelumnya hanya menunjuk padakata mijil yang mengandung maksudbahwa bait tembang berikutnyaberjenis tembang Mijil, karenamemiliki guru gatra, guru wilangan,dan guru lagu: 10i, 6a, 10e, 10i, 6i, 6u.
SIMPULAN
SimpulanBerdasarkan hasil dan pembahasandalam penelitian ini, dapatdisimpulkan beberapa hal sebagaiberikut.(1) Bentuk atau struktur STM bahasaJawa terdiri atas berbentuk suku kata(misalnya: -kur- untuk tembangPangkur, kata dudukwuluhe untuktembang Megatruh, frase megat nyawauntuk tembang Megatruh, klausa lir
mas timbul ing warih untuk tembangMaskumambang, dan brangtaa untuktembang Asmaradana.(2) Fungsi STM bahasa Jawa adalahuntuk memberikan informasi kepadapara pembaca atau penikmat tembanguntuk mengetahui jenis tembang yangdibaca (awal pada ’bait’ atau pupuh’kesatuan pada’) atau memberikaninformasi jenis tembang pada baitpertama pada pergantian pupuh; sertaadanya fungsi estetis denganditunjukkan adanya diksi.(3) Secara pragmatis STM bahasa Jawadapat diketahui maksudnya bahwa
sasmita tembang berdasarkan ko-teks
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(berdasarkan tuturan semata) danmaksud (jawaban) sasmita tembangberdarkan konteks (hal-hal yang adadi luar teks). Berdasarkan kajianpragmatik ini dapat diketahui bahwasasmita tembang merupakan salahsatu bentuk kreativitas dan pola pikirmasyarakat Jawa, dan dalammenyampaikan maksud dilakukansecara langsung dan tidak langsung.
SaranPenelitian ini masih masih terbataspada struktur, fungsi, dan maksudSTM naskah-naskah pada masaSurakarta, maka perlu dilanjutkandengan penelitian yang lebih luas danlebih mendalam, dan dikaji daribidang yang lainnya.
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BASA SUROBOYOAN DALAM SUVENIR CAKCUK:
CERMIN IDENTITAS PENUTURNYA1

Foriyani Subiyatningsih2

Balai Bahasa Provinsi Jawa TimurJalan Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo
AbstractCakcuk token is a traditional souvenir from Surabaya in the form of T-shirtusing a very creative design comes from Surabaya cultural values. Thedesign consisting morale values, sarkasm, and social critiques of thecondition in Surabaya regarding its social matters. The themes in CakcukT-shirts are very much influenced by the local cultures in Surabaya. Thispaper is trying to describe the use of basa Suroboyoan in Cakcuk as themirror of its speakers. The research is using a descriptive qualitativemethod and using the internet to obtain the designs of the T-shirts. Theresult shows that basa Suroboyoan in the designs is in the form of address,dirty words, mix code, and slang.

Keywords: basa Suroboyoan, Cakcuk, speakers identity.
AbstrakSuvenir Cakcuk adalah cenderamata khas Surabaya berupa kaos dengandesain kreatif  khas Surabaya berisi pesan moral, sindiran, dan kritik sosialterhadap kondisi di Surabaya dan Indonesia pada umumnya. Tema dalamkaos Cakcuk sangat kental dengan budaya lokal. Makalah ini akanmengkaji basa Suroboyoan dalam suvenir Cakcuk cermin identitaspenuturnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodekualitatif deskriptif. Data diperoleh darihasil print out desain kaos Cakcukyang diperoleh dari internet. Hasil analisis basa Suroboyoan dalam suvenirCakcuk cermin identitas penuturnya berupa kata sapaan, kata-kata kasar,campur kode, dan plesetan.

Kata-Kata Kunci: basa Suroboyoan, Cakcuk,  identitas penuturnya.

1Makalah ini pernah dipresentasikan pada Kongres Bahasa Jawa V Tahun 2O11
2Peneliti pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
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PENGANTARBahasa merupakan alat atauperwujudan budaya yang digunakanmanusia untuk saling berkomunikasiatau berhubungan, baik lewat tulisan,lisan, ataupun gerakan (bahasaisyarat) dengan tujuan menyampaikanmaksud kepada lawan bicaranya atauorang lain. Bahasa memiliki dua fungsiyaitu fungsi umum dan fungsi khusus.Fungsi bahasa secara umum adalahsebagai alat untuk berekspresi,berkomunikasi, dan alat untukmengadakan integrasi dan adaptasisosial. Fungsi bahasa secara khususadalah untuk mengadakan hubungandalam pergaulan sehari-hari,mewujudkan seni (sastra),mempelajari naskah kuna, dan untukmengeksploitasi ilmu pengetahuandan teknologi (dalamhttp//id.wikipedia org/Budaya)
Basa Suroboyoan merupakandialek Bahasa Jawa.Dalamkedudukannya sebagai bahasa daerahmemiliki fungsi sebagai (1) lambangkebanggaan daerah, (2) lambangidentitas daerah, dan (3) alatperhubungan di dalam keluarga danmasyrakat daerah, (4)  saranapendukung kebudayaan daerah, dan(5) pendukung bahasa dan sastradaerah (Alwi:2000). Bahasa daerahmerupakan cermin kehidupanmasyarakat di daerah itu, baik berupacara berpikir, kandungan emosional,kebijaksanaan, maupun perjalanangagasan dari masa lalu sampaisekarang (Rossyana (2000) dalamRahardjo (2001:158).Identitas etnis saat ini masihmerupakan identitas yang penting.Weinreich (1985) menyebutkanbahwa identitas sosial, termasukidentitas etnik merupakanpenggabungan ide-ide, perilaku, sikap,dan simbol-simbol bahasa yangditransfer dari generasi ke generasi

melalui sosialisasi. Jadi, identitas etnikseseorang tidak berhenti ketika orangditasbihkan sebagai anggota etniktertentu melalui bukti ‘darah’. Akantetapi, identitas itu terbentuk melaluisosialisasi dalam keluarga danmasyarakat lingkungannya.Berdasarkan uraian di atas,makalah  ini bertujuanmendeskripsikan pemakaian basa
Suroboyoan dalam suvenir Cakcukcermin identitas penuturnya. Cakcuk
Surabaya kata kata kota kita adalahmerk suvenir khas Surabaya. Metodeyang digunakan dalam penelitian iniadalah metode kualitatif deskriptif.Data penelitian ini berupa kata-kata,frasa, klausa, kalimat, kalimat, wacanaplesetan hasil print-out desain kaos
Cakcuk yang diperoleh dari internet.
Gambaran Umum Kota SurabayaKota Surabaya adalah ibukota ProvinsiJawa Timur. Kota terbesar nomor duadi Indonesia. Surabaya terletak di tepipantai utara Provinsi Jawa Timur,berbatasan dengan Selat Madura diUtara dan Timur, Kabupaten Sidoarjodi Selatan, dan Kabupaten Gresik diBarat. Surabaya berada pada dataranrendah, ketinggian antara 3--6 m diatas permukaan laut kecuali di bagianSelatan ketinggiannya antara 25--50m di atas permukaan laut dan dibagian barat sedikit bergelombang.Jumlah penduduk kotaSurabaya menurut sensus penduduk2010 sebanyak 2.765.908 jiwa.Penduduk Surabaya terdiri atas sukuJawa (83,68%), suku Madura (7,5%),Tionghoa (7,25%), Arab (2,04%), dansisanya merupakan warga asing.Surabaya memiliki Basa
Suroboyoan yang merupakan dialekBahasa Jawa. Basa Suroboyoandigunakan oleh orang Jawa“Suroboyoan” yang wilayahkeberadaannya di samping secara
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administratif berada di kota Surabayajuga berada di Mojokerto, Sidoarjo,Jombang, Gresik, Pasuruan, Batu, danMalang, serta di sebagian kecil wilayahLamongan dan Kediri (Adipitoyo,2008: 112). Sifat budaya masyarakatSurabaya yang egaliter, terbuka, danterus terang memengaruhi bahasayang digunakan sehingga Basa
Suroboyoan dianggap sebagai bahasayang lugas, spontan, berkarakter, danberkesan kasar apabila dibandingkandengan bahasa Jawa yang digunakandi Yogyakarta dan Surakarta(Prawiranegara 2004 dalam Winiasih,2010: 208).
PEMBAHASAN
Cakcuk Surabaya kata kata kota
kita

Cakcuk Surabaya kata kata kota kita(selanjutnya ditulis Cakcuk) adalahmerk suvenir khas Surabaya.  Kata Cakadalah sapaan untuk kakak laki-laki,pria dewasa, dan panggilan akrabantarteman yang berjenis kelaminlaki-laki. Kata Cuk merupakanumpatan kotor dalam Basa
Suroboyoan. Kata cuk berasal dari kata
jancuk yang berarti disetubuhi.Namun, kata (Jan)cuk juga diartikansebagai tanda keakraban di sampingsebagai sapaan persahabatan arek-arek Suroboyo.Perusahaan Cakcuk didirikanpada tanggal 10 November 2005.Pendiri dan pemilik Cakcuk adalahpria kelahiran Surabaya 28 Mei 1976bernama Dwita Roesmika, SE. Ak..Adapun logo Cakcuk tampak dalamgambar (1) berikut.Gambar 1:LOGO CAKCUK SURABAYA KATA KATA KOTA KITA

(Sumber: Brosur resmi Cakcuk)Desain kaos Cakcuk sangatkhasmasyarakat Surabaya. Kekhasan ituterletak padagambar dan  tulisan yangberisi pesan moral, sindiran, dan kritiksosial terhadap kondisi yang ada diSurabaya dan Indonesia padaumumnya. Pesan-pesan itudisampaikan dengan gaya bertuturyang menggelitik dan penuh kelucuansehingga mengundang senyum orangyang melihatnya. Bahkan, topik yangserius pun  ditampilkan Cak-Cukdengan gaya yang kocak. Desain
Cakcuk mengangkat tema kearifan

lokal yang unik, yaitu Surabayasebagai Kota Pahlawan, Kota 1001
Makanan, Kota Misuh, Kota Esek-esek,
Kota Buaya, dan Kota Bonek (Sumber:Brosur resmi Cakcuk).Kearifan lokaldalam bahasa asing dikonsepsikansebagai local wisdom ‘kebijaksanaansetempat’, local knowledge‘pengetahuan setempat’, atau local
genius ‘kecerdasan setempat’, yaitupandangan hidup, ilmu pengetahuan,dan berbagai strategi kehidupan yangberwujud aktivitas yang dilakukanoleh masyarakat setempat dalam
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menjawab berbagai masalah dalampemenuhan kebutuhan mereka(Said:2008). Kearifan-kearifan lokalpada dasarnya dapat dipandangsebagai landasan dalam pembentukanjati diri bangsa secara nasional.Kearifan-kearifan lokal itulah yangmembuat suatu bangsa memiliki akar.Berikut contoh tulisan di suvenir
Cakcuk. Pada contoh (1) tulisan yangbertema Kota Pahlawan,contoh (2)bertema Kota Buaya,contoh (3)bertema Kota Bonek, contoh (4)bertema Kota Misuh, contoh (5)bertemaKota 1001 Makanan,dancontoh (6)bertema Kota Esek-Esek.Contoh:(1) Djembatan Merahthe spirit of neverendingheroes legendLEGENDA KOTAPAHLAWANDi saat orang kota lainmembakar kota sendirisaat diserang musuh ataumemindahkanpemerintahannya ke kotalain, atau mundur danbergerilya orang Surabayatetap berjuangmempertahankankehormatannya sampaimati(2) AWASBUAYA DARATSURABAYAKOTA BUAYADAERAH PERAWANKECELAKAAN(3) Bonekjuga manusiapunya rasa punya hati”sesungguhnya di antaraLANGIT DAN BUMI INITIADA SATU PUN YANGDICIPTAKAN TUHANDENGAN SIA-SIA”

Bahkan Tuhanmenciptakan Bonek punpasti ada gunanya. Serius!(4) Kota MesopolitanSURABAYA KOTA MISUH(5) PERIODIC TABLE OF FOODTABEL PERIODIKMAKANANSATU BULAN DISURABAYAlontong balap, rawon,tempe penyet, tahu tek,lontong lodeh, tahucampur, rujak cingur,lontong mie, nasi campur,semanggi, sega sambel,gule maryam, pecel lele,lontong kikil, segoo welut,mie duk-duk, sotoambengan, bakso kikil, nasiwader, sate kelopo, gado-gado, nasi kebuli, karekambing, kupang lontong,sego bebek, bakwancampur, penyetan pe, nasibabatTabel ini bisa andagunakan selama sebulanpenuh dalam menerapkanilmu anti-diet di kotaSurabaya(6) UGD 24 JAMSEX ARMYunit Gairah DaruratDIPONEGORO/ BAMBURUNCING/ ROLAK GNSARI/ IRBA/ JAGIR/DOLLY/ MORO SENENG/JARAK-SENG/ BAN SEPUR/WONOKROMO/ KENJERAN
Kaos Cakcuk juga dikenalsebagai Kaos Binal Desain Nakal.Julukan itu berkaitan dengan desaingambar dan kata-kata bertemaseputar dunia esek-esek yangmerupakan hot area Surabaya--
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terutama Dolly--yang terkenal diIndonesia bahkan se-Asia Tenggara.Produk Cakcuk lainnya  berupa pin,asbak, tas, kalender, sandal, topi, dan
permainan monopoli. Beberapacontoh desain Cakcuk tampak padagambar (2) berikut.

Gambar 2:
DESAIN CAKCUK SURABAYA KATA KATA KOTA KITA
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Sejak didirikan Cakcuk telahmemiliki empat outlet, yaitu di JalanRaya Mayjen Sungkono no.35, RayaDharmawangsa no.35, Raya Suramadu
no.71, dan di Bandara JuandaSurabaya. Cakcuk juga memiliki
website di www.cak-cuk.com untuk
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informasi dan www.javadistro.comuntuk pemasaran online.

Basa Suroboyoan sebagai Identitas
Penuturnya
Basa Suroboyoan selain sebagai mediaekspresi diri, media komunikasi,media untuk mengadakan integrasidan adaptasi sosial juga merupakanalat untuk menunjukkan identitaspenuturnya. Sebagai identitas diri,bahasa akan menjadi penunjukkarakter pemakai bahasa tersebut.Pemakaian Basa Suroboyoan dalamsuvenir Cakcuk adalah berupa sapaan,kata-kata kasar, campur kode, danplesetan.
SapaanKridalaksana (1974:14) mengatakanbahwa semua bahasa memunyaisistem tutur sapa, yakni sistem yangmempertautkan seperangkat kata-kataatau ungkapan yang dipakai untukmenyapa para pelaku dalam suatuperistiwa. Pemakaian Basa
Suroboyoan dalam suvenir Cakcukadalah pemakaian kata sapaan.Supriyanto,dkk. (1986:177—192)mengelompokkan bentuk sapaanbahasa Jawa Dialek Jawa Timurmenjadi enam, yaitu kata ganti, nama,pangkat (jabatan), kata kekerabatan,kata kekerabatan + e (ne), dan katabenda. Kata sapaan yang ditemukandalam  suvenir Cakcuktampak padacontoh berikut.Contoh:(7) MBOKNE ANCUKMother Fuckeryou ‘ve mother Fucker

Koen iku ancene mbokneAncuk!/ (BahasaIndonesiane apa ya?)(8) 20.000 PEAPLE KILLEDIN SURABAYA 10 THNOVEMBER 1945

APAPUN ALASANNYAINGGRIS HARUS MINTAMAAF.Sapaan: Cak Man, LikBowo, Wak Min, BukSaodah, Pak Kemi, Ko TanHwa, Kak Mat, Yu Minem,
Mas Agus, Pakde Kalam,
Sersan Hamid, Mba Parti,
Kaji Ilham, Pak Sabar, KakHalim, Mbah Giman,...Pada contoh (7) terdapat katasapaan koen dan mbokne. Pada contoh(8) Cak Man, Lik Bowo, Wak Min, BukSaodah, Pak Kemi, Ko Tan Hwa, KakMat, Yu Minem, Mas Agus, PakdeKalam, Sersan Hamid, MbaParti,

KajiIlham, Pak Sabar, Kak Halim,
MbahGiman. Koen ‘sapaan untuk orangkedua tunggal’, Cak (bentuk singkatdari Cacak) ‘sapaan kekerabatan untukkakak laki-laki, sapaan untuk oranglaki-laki’, Lik (bentuk singkat dariPaklik/Bulik) ’sapaan untuk saudaramuda laki-laki/perempuan orang tua’,
Wak dan Pakde ‘sapaan terhadapsaudara tua laki-laki orang tua’, Sersan‘sapaan berdasarkan jabatan’, Mba‘sapaan kekerabatan untuk kakakperempuan, sapaan untuk orangperempuan’, Kaji ‘sapaan untuk oranglaki-laki yang sudah menunaikanibadah haji’, Pak (bentuk singkat dariBapak) ‘orang laki-laki dewasa, sapaankekerabatan untuk menyapa orang tualaki-laki’’, Ko ‘sapaan untuk laki-lakietnis Cina’, Kak (sapaan untuk orangyang usianya lebih tua baik laki-lakimaupun perempuan’, Mbah ‘sapaanuntuk orang laki-laki yang sudah tua,sapaan kekerabatan untuk menyapaorang tuanya ayah/ibu’.
Kata-kata KasarKata kasar termasuk kata afektif.Menurut Kridalaksana (1984:2) kataafektif adalah kata yang memunyai
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gaya atau makna yang menunjukkanperasaan (emotif). Kata-kata kasar
Basa Suroboyoan yang ditemukansuvenir Cakcuk tampak pada contohberikut.Contoh:(9) MBOKNE ANCUKMother Fuckeryou ‘ve mother FuckerKoen iku ancene mbokne

Ancuk!/ (BahasaIndonesiane apa ya?)
(10) MASIH ADA 13 LAGICARI SENDIRI, CUK!DIBUAT, DICETAK, DIJUALCUMAK DI SURABAYA OLEHCAK-CUK SURABAYAPERINGATAN KERAS: AWAS,KAOS KHUSUS DEWASA!!JAUHKAN DARI JANGKAUANANAK-ANAK DI BAWAHUMUR bathuk sempal/

matamu picek/ untumu /
jancuk/ nyocot ae/
gegermu mlocotKata-kata kasar pada contoh (9)adalah kata mbokne ancuk ‘ibunyabersetubuh’, dan pada contoh (10)adalah kata bathuk sempal, matamu

picek ‘matamu buta’, untumu ‘gigimu’,
jancuk (bentuk singkat: cuk)‘disetubuhi’, nyocot ae ‘masih  terusberbicara meskipun orang yangmengajak bicara sudah diam’, gegermu
mlocot‘

Campur KodeBahasa yang digunakan dalam suvenir
Cakcuk adalah Bahasa Indonesia dan
Basa Suroboyoan. Namun, sebagianbesar desain–desainnyamemanfaatkan peristiwa campurkode. Campur kode yang terjadi dalamsuvenir Cakcukadalah penyisipan kodeBahasa Indonesia, Bahasa Betawi,Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, dan

Bahasa Belanda. Data yang akan dikajidalam makalah ini hanya data yangmenggunakan Basa Suroboyoan.Pengertian campur kode (code mixing)menurut Kachru dan Thelander dalamSobarna (1997) dan Nababan(1984).adalah bentuk penyelipan kataatau frase yang berasal dari bahasaatau ragam bahasa yang berbeda.Peristiwa campur kode  merupakanroses pengambilan unsur bahasa lainsebatas aspek kata atau frase . Campurkode itu tampak pada contoh berikut.Contoh:(11) BECAK CYCLESPAKLEK DARSONO
SEMBOYAN BECAK”TELUNGEWU NJALUKSLAMET (bayar cuma tiga
ribu rupiah)”

(12) YIN SURO YANG BOYO
KALO PIGI LIAK-LIAKSURABAYA, ISA NDAK ISO
BO’ LUPA MAMPIRO
TEMPATECAKCUK SURABAYA,
NANTIKDARIPADASAMPEKR
UMAHNYESEL SOROPada kalimat contoh (11)terjadi peristiwa campur kode, yaitupenyisipan kode Bahasa Indonesiaberupa klausasemboyan becak dan(bayar cuma tiga ribu rupiah), sertapenyisipan kode Bahasa Inggrisberupa klausa becak cycles ke dalamkode Basa Suroboyoan. Pada contoh(12)terjadi penyisipan kode BahasaIndonesia dialek Tionghoa berupakata dan klausa, yaitu yin yang, kalo

pigi liak-liak ‘kalau pergi lihat-lihat’,
isa ndak iso bo’ lupa mampiro tempate‘bisa tidak bisa jangan lupa singgah ditempatnya’, nantik ‘nanti’, sampek‘sampai’, nyesel ‘menyesal’, sertapenyisipan kode Bahasa Indonesiaberupa kata Surabaya dan klausa
Cakcuk Surabaya.
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PlesetanSalah satu bentuk variasi bahasadilihat dari segi pemakaian adalahplesetan. Pateda (2001:113--114)dalam Haryanto mengatakan”...plesetan dapat digambarkansebagai kegiatan berbahasa yangmengutamakan pembentukanberbagai pernyataan dan anekamakna yang dimungkinkan oleh sifatsewenang-wenang pada kaitanpenanda-makna-realitas empirik”.Heryanto (1995:5—6) membagibentuk yang diplesetkan atas tigajenis.
.... Pertama, jenis plesetan
untuk plesetan itu
sendiri. Pada jenis ini yangterjadi adalah kenikmatanbermain-main kata didalam bahasa itu sendiritanpa memperdulikankaitannya dengan dunia diluar bahasa. Kedua, yakni
plesetan alternatif,plesetan yang mengajukansebuah penalaran atauacuan alternatif terhadapyang sudah atau sedanglazim dalam masyarakat.Contohnya, peribahasayang berbunyi Sambil
menyelam minum air,diplesetkan menjadi Sambil
menyelam minum kopi.
Ketiga, plesetan oposisikarena plesetan inimemberikan nalar danacuan yang secarakonfrontatif bertubrukanatau menjungkirbalik apayang sudah atau sedanglazim dalam masyarakat.Contohnya, singkatan RSS‘rumah sangat sederhana’diplesetkan menjadi‘rumah sangat sengsara’.

Bahasa plesetan pada tulisandalam suvenir Cakcuk berbentukperibahasa, pantun, parikan,semboyan, singkatan, dan  lagupopuler seperti tampak pada contohberikut.Contoh:(13) Balsem tjap njonja
kenteerOBAT LOEAR/ BALSEMGOSOKTJAP NJONJA KENTEERPABRIK DJAMU TRADISIONAL
NJONJA KENTEER/SOERABAJABikin Semboeh Segala MatjemPenyakit.Korengen GondongenKapalenKopoken             SawanenCacingenTimbilen              BedegelenLoempangenBonongen           Mimisen....

(14) GODHONG KATESurap-urap, buntil, bothokan
BUKAN GANJADaun Pepaya tidak
memabukkan bahkan
menyehatkan

(15) SOERABAJA 1942CAK DURASIMBERPANTUN: BEKUPON
OMAHE DORO
MELOK NIPON TAMBAH
SORO artinya BEKUPONKANDANG UNTUK BURUNGDARAIKUT NIPON (JEPANG)TAMBAH SENGSARAAIWA DAIHATSU FUJIFILMTOYOTA ATARI GAMES SEGACASIO HONDA TOSHIBAFUJITSU HITACHI YAMAHA
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KAWASAKI KONICA MINOLTAKUBOTA MATSUSHITANINTENDO ISUZU SEIKO SONYSANYO MITSUBISHI SUZUKI
TERNYATA KITABELUM
“MERDEKA”
DULU DIJAJAH ORANG
JEPANG
KINI DIJAJAH PRODUK
JEPANG

(16) TUBRUCK COFFEEKopi Tubruk Suroboyokopi tubruk! kopi susu! kopipahit! kopi jahe
Kopi Tubruk Gula Abang,
Bojo Ngamuk Ditinggal
Begadang

(17) HOTEL ORANYE
TALI DUK TALI LAYANGAN
NYOWO SITUK ILANG-
ILANGANSOERABAJA, 19 SEPTEMBER1945

(18) BECAK CYCLESPAKLEK DARSONOSEMBOYAN BECAK”TELUNGEWU NJALUK
SLAMET (bayar cuma tiga riburupiah)”

(19) distro van soerabaja
CUCAK ROWO
Dowo buntute, nek digoyang
Serrr...aduh enake

(20) BALONKU ADA LIMA
RUPA-RUPA WARNANYADI SURABAYA BALON TIDAKCUMA LIMATETAPI LIMA RIBU LEBIHENSIKLOPEDI: BALON DALAMBAHASA SURABAYA BERARTIWANITA NAKAL

(21) LKMD
Lamaran Keri Meteng DhisikMarried By Accident

(22) THE BEST OF BONDJAMES BONEK007
BONEK
Bondho NekatTambaksari Never DiesPlesetan pada contoh (13—(22) dapat dikelompokkan sebagaiberikut. Plesetan pada contoh (13)

njonja kenteer merupakan bentukplesetan untuk plesetan itu sendiri,yaitu dari kata njonya meneer,plesetan pada contoh (14)—(20)adalah berupa plesetan alternatif , danplesetan pada contoh (21)—(22)adalah berupa plesetan oposisi.
SIMPULANBahasa daerah berfungsi identitaspenutur atau pemilik bahasatersebut.Pemakaian Basa Suroboyoandalam suvenir Cakcuk cerminidentititas penuturnyaadalah sebagaiberikut.(1)  Kata sapaan, berupa kata sapaan

koen dan mbokne, Cak Man, LikBowo, Wak Min, Buk Saodah, PakKemi, Ko Tan Hwa, Kak Mat, YuMinem, Mas Agus, Pakde Kalam,
SersanHamid, MbaParti,
KajiIlham, Pak Sabar, Kak Halim,dan MbahGiman.(2) Kata-kata kasar, yaitu kata mbokne
ancuk ‘ibunya bersetubuh’,
bathuk sempal , matamu picek‘matamu buta’, untumu ‘gigimu’,
jancuk (bentuk singkat: cuk)‘disetubuhi’, untumu ‘gigimu’,
nyocot ae ‘masih  terus berbicarameskipun orang yang mengajakbicara sudah diam’, gegermu
mlocot ‘.(3) Campur kode berupa penyisipankode Bahasa Indonesia, Bahasa
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Betawi,  Bahasa Inggris, BahasaJerman, dan Bahasa Belanda.(4)   Plesetan pada tulisan dalamsuvenir Cakcuk berbentukperibahasa, pantun, parikan,semboyan, lagu populer, dansingkatan berupa plesetan untukplesetan itu sendiri, plesetanalternatif, dan plesetan oposisi.
DAFTAR RUJUKANAlwi,Hasan.2000. “Kebijakan BahasaDaerahpada Konferensi BahasaDaerah  6 s.d. 8 November 2000di Jakarta”. Makalah.Jakarta.Adipitoyo,Sugeng, 2008. “Orang JawaSubetnik Surabaya”  dalam
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Teknik Analisis Bahasa:

Pengantar Penelitian Wahana
Kebudayaan secara Linguistik.Yogyakarta: Duta WacanaUniversity Press.Supriyanto, Henricus,dkk. 1985.
PenelitianBentuk Sapaan
Bahasa Jawa Dialek Jawa
Timur. Jakarta: PusatPembinaan danPengembangan Bahasa,Departemen Pendidikandan Kebudayaan.Sobarna, Cece, dkk. 1997.
Kehidupan Bahasa Sunda di
Lingkungan Remaja Kodya
Bandung. Jakarta: PusatPembinaan danPengembangan Bahasa,Departemen Pendidikandan Kebudayaan.Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.2003. Kamus Besar Bahasa
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PENGGUNAAN BAHASA DALAM MEDIA RADIO BAGI REMAJA DI
WILAYAH MADIUN DAN SEKITARNYA

Siti Komariyah

Balai Bahasa Provinsi Jawa TimurJalan Siwalanpanji, Buduran, SidoarjoPosel: sitikomaria@yahoo.com
AbstractTeenagers are part of the speech community with specific character incommunication, not only orally but also textually in electronic mass media,such as television and radio. The research problem is the use and thediction of the teen language in mass media, such as television and radio.The methods use in this research, are data collection, data analysis, andreporting the result. The technique in this research to collect the data areinterviewing and recording,  while the analysis is using qualitativetechnique. The result shows that the teenagers are very creative in usingtheir language. Their creativity is shown by the use of foreign terminology,local language use, playing with words, phonetic changing, acronims, andchanging in the form of phatic.

Keywords: language use, radio, teenagers.
AbstrakRemaja adalah bagian dari masyarakat tutur dengan ciri-ciri khas dalamberkomunikasi tidak hanya pada komunikasi lisan, tetapi juga komunikasitulis dalam media elektronik, seperti televisi dan radio. Masalah yang akandibahas dalam penelitian ini adalah penggunaan bentuk dan pilihan katabahasa remaja pada media radio. Metode yang digunakan meliputi, metodepengumpulan data, penganalisisan data, dan penyajian hasil analisis data.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalahteknik simak dipadu teknik rekam, sedangkan analisis data yang dipakaidalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian inimenunjukan remaja sangat kreatif dalam menggunakan bahasa.Kekreativitasan remaja berbentuk pilihan kata yang berupa pemakaianistilah asing, penggunaan bahasa daerah, permainan bahasa, perubahanbunyi, pemakaian singkatan dan akronim, dan penggunaan bentuk fatis.

Kata-Kata Kunci: penggunaan bahasa, radio, remaja.
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PENGANTARRemaja sebagai sebuah masyarakattutur yang dikelompokkanberdasarkan usia dimana individu-individunya cenderung memilikiverbal repertoar yang sama diantarakelompoknya. Remaja sebagai salahsatu komunitas dari suatu masyarakatjuga mempunyai kode-kode tertentudalam berkomunikasi. Sumarsono(1995:135) mengatakan bahwaperbedaan usia merupakan salah saturintangan sosial yang membedakankelompok-kelompok manusia.Kelompok manusia ini akanmemungkinkan timbulnya dialeksosial yang sedikit banyakmemberikan warna tersendiri padakelompok itu. Menurutnya usia akanmengelompokkan masyarakatmenjadi kelompok kanak-kanak,kelompok remaja, dan kelompokdewasa.Remaja sebagai bagian dari salahsatu masyarakat tutur mempunyaiciri-ciri khas dalam berkomunikasi.Sumarsono (2002:150) mengatakanbahwa masa remaja, ditinjau dari segiperkembangan merupakan masakehidupan manusia yang palingmenarik dan mengesankan. Masaremaja mempunyai ciri antara lainpetualangan, pengelompokan (klik),kenakalan. Ciri ini tercermin puladalam bahasa mereka. Dalam hal lainjuga dikatakan bahwa salah satu ciribahasa remaja adalah kreativitas.Kemunculan kata-kata baru itu tidakhanya dilihat dari linguistik melainkanjuga dilihat dari segi kebahasaan.Sumarsono (2002:158—159)membuat penilaian tentang remajabahwa remaja memang sukamemberontak dan hal ini tergambardalam ekspresi tuturnya.Pemberontakan ini tercermin daripenggunaan tutur nonbakunya,

bahkan mungkin pada penciptaanbentuk-bentuk nonbaku.Kekhasan bahasa remaja dapatdilihat dari berbagai hal. Kekhasanbahasa remaja itu tidak hanya dapatdilihat pada komunikasi lisan dengansesamanya, akan tetapi dapat jugadilihat dari komunikasi tulis merekaseperti dalam surat-menyurat, dalammajalah, dan dapat juga dilihat darikarya sastranya. Selain itu kekhasanbahasa remaja dapat juga kita lihatdalam media elektronik seperti mediatelevisi dan radio. Penggunaan bahasadi media-media elektronik sepertitelevisi dan radio pada acara remajaakan sangat berbeda dengan sekmen-sekmen yang ditujukan kepada orangdewasa maupun untuk anak-anak.Acara televisi maupun radioyang ditujukan untuk remaja biasanyalebih fresh dan santai, penuh denganbanyolan dan ledekan antar sesamaseperti di acara sinetron, musik danhiburan. Bahasa yang muncul punberbeda, mencerminkan bahasaremaja yang gaul dan seringbermunculan bahasa-bahasa yangkeluar dari bentuk standar sebagaisebuah permainan bahasa. Lain halnyadengan bahasa yang digunakan dalamsekmen orang dewasa yang terkesanserius dengan tema yang serius pula.Radio merupakan salah satujenis media massa yangmementingkan media audio sebagaisarana utamanya. Para penikmat radiodapat menikmatinya tanpa harustekun dalam suatu tempat sepertimenikmati televisi akan tetapi dapatmenikmati radio dengan mengerjakanpekerjaan lainnya. Radio jugamerupaka media massa yang dapatdinikmati dari berbagai kalangan, baikkaya maupun miskin, mengingatmedia radio lebih sederhana, mudah,murah, terjangkau dan tetap
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menghibur dibandingkan denganmedia televisi.Penggunaan bahasa di mediaradio dapat dipilah-pilah berdasarkanpada situasi penggunaannya, dalambeberapa sekmen, ada sekmen beritayang memang menuntut adanyakeresmian dalam berbahasa, ada pulasekmen yang tidak menuntutpenggunaan bahasa yang resmi,misalnya sekmen untuk remaja,misalnya sekmen konsultasi remaja,sekmen lagu, dan interaktif. Padasekmen tersebut biasanya bahasayang digunakan adalah bahasa praktisatau bahasa percakapan yang tidakmenuntut penggunaan bahasaIndonesia secara benar akan tetapicukup menggunakan bahasa Indonesiasecara baik.Pada dasarnya bahasa yangdigunakan pada media radio padasekmen remaja menggunakan bahasapraktis. Bahasa praktis merupakanbahasa yang digunakan dalamkegiatan sehari-hari, sehingga bahasayang muncul bukanlah bahasa yangresmi dan tidak menunjukkankeformalan dalam berbahasa.Radio memiliki kelebihandibanding jenis media massa lainnya.Radio dengan bentuknya yangsederhana mampu menyajikanberagam informasi serta hiburan.Media dengan modal suara saja bisamenjangkau ruang-ruang pribadimanusia. Melalui kepekaan inderamanusia, suara ternyata mampumengubah pemikiran bahkan perilakupendengarnya. Saat ini tidak dapatdipungkiri siaran radio identik dengansiaran musik, dan umumnya banyakdiminati oleh kawula muda karenamenyajikan berbagai acara hiburan.Selain musik media radio jugamenampilkan acara dialog interaktifuntuk kawula muda, baik audienmaupun penyiarnya juga dari orang-

orang yang berjiwa muda. Hal initerbukti dari bahasa yang merekagunakan dalam siaran mereka.Dalam penelitian ini akan dikajipenggunakan bahasa remaja yangdifokuskan pada media radio. Denganmedia ini diharapkan dapat diketahuigambaran tentang penggunaan bahasakhas remaja yang terdapat pada mediaradio. Yang dimaksud denganpenggunaan bahasa di kalanganremaja di media massa radio dalampenelitian ini adalah penggunaanbahasa Indonesia yang digunakan dimedia radio yang audiensnya adalahremaja. Diketahui bersama bahwasiaran di media radio banyakjumlahnya yang masing-masingmempunyai audiens sendiri-sendiri.Siaran di radio misalnya, siaran berita,musik, dialog interaktif, dan lain-lain.Dalam penelitian ini data yangdigunakan adalah media radio diKabupaten dan Kota Madiun,Kabupaten Magetan, Ponorogo danNgawi, yang dikhususkan bagi kawulamuda dalam berbagai acara.Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahasdalam penelitian ini adalahbagaimanakah penggunaan bentukdan pilihan kata bahasa remaja padamedia radio? Penelitian ’PenggunaanBahasa dalam Media Radio bagiRemaja di Wilayah Madiun danSekitarnya’ ini dilakukan dengantujuan untuk mendeskripsikanpenggunaan bentuk dan pilihan katadalam media radio yang dikhususkanbagi remaja.Metode dan teknik yangdigunakan dalam penelitian inimeliputi, (1) metode dan teknikpengumpulan data, (2) metode danteknik penganalisisan data, (3)metode dan teknik penyajian hasilanalisis. Metode dan teknikpengumpulan data yang digunakan
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dalam penelitian ini adalah metodesimak, yaitu cara untuk memperolehdata yang dilakukan denganmenyimak penggunaan bahasa.Teknik yang digunakan dalampenelitian ini adalah teknik rekam.Sedangkan metode dan teknik analisisdata yang dipakai dalam penelitian iniadalah metode analisis kualitatif. Hasilanalisis data disajikan dalam bentuklaporan hasil penelitian, denganmenggunakan teknik informal. Teknikinformal adalah penyampaian hasilanalisis data dengan menggunakankata-kata biasa.
KERANGKA TEORITIK
Bahasa RemajaSumarsono dan Partana (2002:150)mengatakan bahwa masa remaja,ditinjau dari segi perkembanganmerupakan masa kehidupan manusiayang paling menarik danmengesankan. Masa remajamempunyai ciri antara lainpetualangan, pengelompokan (klik),kenakalan. Ciri ini tercermin puladalam bahasa mereka. Remaja sebagaibagian dari salah satu masyarakattutur mempunyai ciri-ciri khas dalambahasa yang dipakainya sehinggamemunculkan variasi bahasa remaja.Remaja sebagai generasi yangcenderung lebih bersifat dinamisdalam berbahasa juga bervariasi.Salah satu ciri bahasa remaja adalahkreativitas. Kemunculan kata-katabaru itu tidak hanya dilihat darilinguistik melainkan juga dilihat darisegi kebahasaan. Sumarsono (2002:158—159) membuat penilaiantentang remaja bahwa remajamemang suka memberontak dan halini tergambar dalam ekspresituturnya. Pemberontakan initercermin dari penggunaan tuturnonbakunya, bahkan mungkin padapenciptaan bentuk-bentuk non baku.

Ciri lain dari bahasa remaja adalahbahasa slang. Holmes (2001: 167)mengatakan bahwa slang adalah cirilinguistik yang dimiliki kaum muda(terutama remaja) dan umumnyadianggap tidak pantas bila dipakaiorang dewasa.
SlangSalah satu ciri khas yang membedakanragam bahasa remaja dengan ragambahasa yang dimiliki kelompok usialain adalah slang. MenurutKridalaksana (2007: 200), slangadalah “ragam bahasa tak resmi yangdipakai oleh kaum remaja ataukelompok-kelompok sosial tertentuuntuk komunikasi intern sebagaiusaha supaya orang-orang kelompoklain tidak mengerti. ”Kutipan tersebutdengan jelas menyebut kaum remajasedangkan kelompok lain tidakdisebut dengan jelas. Ini menandakanbahwa kaum remaja identik dengan
slang. Holmes (2001: 167)menguatkan dengan mengatakanbahwa slang adalah ciri linguistik yangdimiliki kaum muda (terutamaremaja) dan umumnya dianggap tidakpantas bila dipakai orang dewasa.Bahkan dia menegaskan bahwa slangadalah prerogatif dalam bahasa kaummuda. Memang slang jarang sekalidipakai oleh kaum dewasa dansebaliknya tidak diajarkan oleh orangtua terhadap anak-anaknya yangmasih kecil. Bisa diasumsikan bahwaslang berkembang bahkan sangatberkembang pada ragam bahasakelompok remaja. Salah satu contohbahasa slang adalah bahasa prokemyang dipakai oleh remaja Jakarta padatahun 80-an (Kridalaksana, 2007:200). Salah satu ciri bahasa prokemadalah penyisipan –ok di tengah katayang sudah disusutkan (Sumarsonodan Partana, 2002: 154). Berikut ini
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adalah contoh-contoh kosakatabahasa prokem.bapak →	bap	→	b-ok-ap →	bokapbegitu →	begit	→	beg-ok-it →	begokitsegini →	segin	→	seg-ok-in →	segokin
Permainan BahasaPermainan bahasa adalah eksploitasiunsur (elemen) bahasa seperti bunyi,suku kata, bagian kata, kata, frasa,kalimat, dan wacana sebagai pembawamakna atau amanat (maksud) tuturansedemikian rupa sehingga elemen itusecara gramatik, semantik, maupunpragmatis akan hadir tidak sepertisemestinya. Pada umumnya ataumulanya eksploitasi ini digunakanuntuk bersenda gurau, melucu ataumengejek, serta mentertawankansesuatu yang dianggap lucu atauironis. Akan tetapi, tidak dipungkiripula muncul dalam modus tuturanyang lebih serius, namun nuansajenakanya masih bisa ditangkap.Penggunaan bahasa seperti inimungkin secara sengaja dikreasikan,dan dapat pula secara tidak sengajaterbentuk, atau ditemukan. Permainanbahasa yang disengajakan akanmenimbulkan guyonan (joke)sedangkan yang tidak disengaja akanmenimbulkan humor.Ada dua jenis permainan bahasayang ditemui dalam multilingual diIndonesia. Permainan bahasa ituadalah permainan intrabahasa(intralingual) dan permainanantarbahasa (interlingual). Permainanintrabahasa adalah permainan bahasayang terjadi dalam satu bahasadengan berbagai variasinya (dialek,ragam, dan sebagainya). Sementaraitu, permainan antarbahasa adalahpermainan bahasa antara bahasabahasa yang satu dengan bahasa yanglain (Wijana dan Rohmadi, 2006: 59—60)

PEMBAHASANBahasa radio merupakan bahasamedia massa yang mementingkankekomunikatifan dalam menggunakanbahasa. Dari data yang berhasildijaring penelitian bahasa remajadalam ranah radio ini akandidiskripsikan mengenai pilihan katayang digunakan dalam radiomengingat dalam komunikasi radioyang dipentingkan adalahkekomunikatifan bahasa.Dalamkomunikasi verbal seseorangdisamping menerapkan kaidahlinguistik juga dituntut untukmenerapkan kaidah sosial dalampenggunaan bahasa itu.Penggunaan ragam bahasa lisandibedakan menjadi dua yaitu ragamlisan formal dan ragam lisan informal.Ragam lisan formal adalah ragam lisanyang digunakan dalam situasi resmi.Dalam situasi formal pola dan kaidahragam resmi sudah ditetapkan secaramantap sebagai suatu standar. Ragamlisan informal adalah variasi bahasayang digunakan dalam situasi tidakresmi, atau biasa disebut denganragam santai.Dalam penelitian bahasa remajaranah radio ini hanya akan dibahasbahasa lisan ragam informal karenaberdasarkan pengamatan, acara-acararemaja di radio hanya terbatas  padaacara informal, seperti dialoginteraktif tentang  berbagai masalahyang dialami para remaja, khususnyapendengar radio dengan penyiar yangpada umumnya juga berusia remajadan acara permintaan lagu-lagu.Untuk bahasa ragam formal padaumumnya hanya terbatas pada siaranberita saja yang tidak ditujukankhusus pada segmen remaja.Pemakaian bahasa Indonesiaremaja ragam radio dapat dijumpaipada acara dialog interaktif tentangberbagai masalah yang dialami para
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remaja, khususnya pendengar radiodengan penyiar yang pada umumnyajuga berusia remaja dan acarapermintaan lagu-lagu.
Penggunaan Unsur Asing
Penggunaan bahasa InggrisBahasa Indonesia tumbuh bersamaandengan bahasa-bahasa lain di dunia.Bahasa asing yang berkembang diIndonesia cukup banyak, bahasa asingyang cukup banyak mempengaruhiperbendaharaan kosakata masyarakatterutama bahasa Inggris yangmerupakan bahasa internasional.Adanya kontak bahasa menyebabkanbahasa Indonesia menyerap istilahdari bahasa asing.Penyerapan istilahasing didasarkan pada keperluanmenyediakan sarana pengungkapgagasan dan konsep yang sebelumnyatidak dikenal dalam kehidupan bangsaIndonesia.Penggunakan istilah asing dikalangan remaja lebih menunjukkanprestise dan lebih menunjukkankemodernan di dalam pergaulanremaja, akan tetapi kadang-kadangpemakaian istilah asing itu dilakukandengan serampangan. Pemakaianistilah asing ternyata tidak hanyamempengaruhi bahasa remaja di kotabesar saja akan tetapi juga turutmempengaruhi kosakata bahasaremaja di kota-kota kecil sepertiMadiun. Kenyataan ini membuktikanbahwa bahasa asing terutama bahasaInggris telah merambah ke berbagailapisan masyarakat, baik kota maupundesa. Penggunaan istilah asingmemang tidak salah akan tetapipenggunaan yang kurang tepat dapatmerusak bahasa Indonesia.Penggunaan istilah asing dalambentuk bahasa Inggris pada remaja diwilayah Madiun dan sekitarnya dapatdiamati pada data berikut.

(1) He’em itu miscomunication apakalau boleh tau?(2) (2 ) Ok Isti, the decision ada didirimu ya, okey.(3) Jadi silahkan aja kalau adapermasalahan yang pengen
disharingkan(4) Aduh, pengen nangis ya, , I’m sorry
to hear that, gitu lho ya. .Penggunakan istilah asing dikalangan Sorry remaja ranah radio diMadiun dan sekitarnya pada data diatas yaitu terdapat pada kata

miscomunication, decision, dan sharingyang sebenarnya sudah adapadanannya dalam bahasa Indonesia,akan tetapi kosakata asing tersebuttetap mewarnai pemakaian kosakatabahasa Indonesia mereka. Begitu jugadengan frasa Sorry, I’m sorry to hear
that. Kosakata bahasa Inggris tersebutdigunakan dengan tujuan untukmenunjukkan prestise dan agarterdengar lebih menarik. Denganmenggunakan bahasa Inggris merekalebih diakui keberadaannya sebagaiorang-orang yang terpelajar.
Pemakaian Kosakata Bahasa
DaerahBahasa daerah (vernacular language)adalah bahasa yang dipakai olehmasyarakat daerah atau etnistertentu. Holmes (2001: 74)menjelaskan bahwa yang disebutdengan bahasa daerah adalah bahasaetnis atau suku yang digunakan olehetnis atau suku yang berbeda dalamsebuah masyarakat multilingual.Bahasa daerah atau ragam bahasadaerah (ragam daerah) dikenal jugadengan dialek karena keberadaannyaberkaitan erat dengan letak geografis.
Pengaruh Bahasa JawaMasyarakat Madiun dan sekitarnyamerupakan masyarakat yang
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multilingual. Adanya keragamanbahasa ini terefleksi pada penggunaanbahasa Indonesia remaja ragam radio.Pengaruh yang sangat kuat padapemakain bahasa Indonesia remaja diMadiun dan sekitarnya adalahpengaruh bahasa Jawa. Hal terjadikarena mayoritas masyarakat Madiundan sekitarnya adalah suku Jawa yangmenggunakan bahasa Jawa dalamkomunikasi sehari-hari. Pengaruhunsur daerah ini selain terlihat padapenggunaan kosakata juga padastruktur kalimatnya. Temuan datayang menunjukkan pemakaian unsurkosakata  daerah adalah sebagaiberikut.(5) Kalau biasanya hari Kemis Dianditemenin bu Lusiana, karena hariini bu Lusiananya lagi nggak enakbadan, ya jadi hari ini Dian sendiriaja temenin anda, gak pa pa ya. .(6) Moga aja apa yang Dian berikan
tetep memuaskan anda (Mdr/Mdn/ 2008)(7) Jadi silahkan aja kalau adapermasalahan yang pengendisharingkan(8) Semoga aja nggak bosen, soalnyakok Dian terus…. Sebaliknyajustru seneng ya kalau ditemenin(Mdr/ Mdn/ 2008)Pemakaian kosakata daerahdapat dilihat pada data di atas. Kata

Kemis termasuk perbendaharaankosakata bahasa Jawa. Faktorkeseringan dalam menggunaankosakata bahasa daerah akantercermin pada penggunaan bahasaIndonesia, sehingga kosakata yangseharusnya diucapkan Kamis munculmenjadi kata Kemis. Begitu juga dengakosakata tetep, seneng,dan pengen,Kosakata yang diucapkan dalambahasa Jawa tersebut sebaiknyadiucapkan dalam bahasa Indonesia

tetap , senang, dan ingin. Selainpemakaian kosakata bahasa Jawa diatas terdapat juga pemakaian unsurbahasa Jawa  yang lain seperti  dalamcontoh data berikut.(9) Aduh mbak, gimana aku pengen
mbantu tapi aku juga punyamasalah.Penggunaan kosakata mbantu padacontoh data di atas terpengaruh olehsistem fonologi bahasa Jawa dankebiasaan para penutur bahasa Jawaketika mengucapkan kosakata yangdiawali dengan bunyi hambatbersuara. Pada umumnya penuturbahasa Jawa mengucapkan kosakatatersebut dengan penambahan hurufnasal seperti pada kata Bandung dan

Bali yang biasa diucapkan mbandungdan mbali.  Kosakata mbantu tersebutseharusnya diucapkan bantu.Kosakata-kosakata pada datatersebut di atas muncul karenapemakaian kosakata bahasa Jawadalam komunikasi mereka.Pengaruhunsur Jawa baik dalam hal kosakatamaupun pada struktur kalimat banyaksekali mempengaruhi pilihan kataremaja di wilayah Madiun dansekitarnya. Hal ini dikarenakanperbendaharaan kata mereka lebihbanyak terpengaruh bahasa Jawasehingga secara tidak sengajakosakata tersebut masuk dalamtuturan mereka..
Pengaruh Bahasa BetawiPemakaian bahasa remaja selainterpengaruh oleh bahasa daerahsetempat mereka juga terpengaruholeh bahasa Betawi. Bahasa Betawibanyak mempengaruhi pemakaianbahasa mereka, terutama apabilamereka berkomunikasi dengan temansebaya. Pengaruh bahasa Betawimasuk dalam perbendaharaan kata
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mereka disebabkan pengaruh mediatelevisi dalam kehidupan sehari-harimereka. Bahasa yang muncul dalamsinetron-sinetron yang menampakkankemoderan kehidupan kota Jakarta,menjadikan Jakarta sebagai barometerperkembangan bahasa di kalanganremaja.Pemakaian bahasa Betawi ditemukandalam bahasa lisan remaja dalammedia radio di wilayah Madiun dansekitarnya. Mereka memakai bahasaBetawi dengan tujuan agar merekakelihatan lebih gaul dikalangannya.Pemakaian unsur bahasa Betawi dapatdilihat pada contoh data berikut.(10) Selamat malam kerabatModerato, Dian, lagi-lagi temeninanda di acara yang satu ini, galeribiru ya(11) Nah yang lainnya yang haruskamu siapin, pikiran harustenang, kalau misalnya jalansama cewek gak usah mikirinaduh kok kayak gini, kayak gitu.(12) Jadi kalau misalnya sekarangmasih ada waktu longgar,
manfaatin kumpul samatemen-temen nglakuin banyakhal yang menyenangkan, gituyach. .(13) Aku memang nggak bisa
ngelupain mantanku, apalagisetelah ketemu lagi, aku jahat yambak? (Mdr/ Mdn/ 2008)Pemakaian unsur bahasa Betawiyang ditemukan dalam data bahasalisan remaja dalam media radio diwilayah Madiun dan sekitarnyanampak pada kata temenin dan

manfaatin yang pembentukannyaberasal dari kosakata dasar bahasaIndonesia ditambah dengan akhiran
in. Sedangkan pada kata mikirin,
nglakuin dan ngelupain terpengaruholeh pemakaian bahasa yang campur

aduk. Pengaruh itu berasal daribahasa Jawa yang merupakan bahasaibu, di sisi yang lain juga mendapatpengaruh dari bahasa Betawi (logatJakarta) yang diperoleh dari mediatelevisi, kemudian memunculkankosakata baru seperti pada kata
nglakuin dan ngelupain di atas. Prosespembentukan kata nglakuin dan
ngelupain berasal dari awalan ng-yang berasal dari bahasa Jawa, danakhiran –in yangberasal dari bahasaBetawi bergabung dengan kata dasar
laku dan lupa menjadi nglakuin dan
ngelupain.

Permainan  BahasaPermainan bahasa merupakaneksploitasi unsur bahasa, sepertibunyi, suku kata, bagian kata, kata,frase, kalimat dan wacana sebagaipembawa makna atau amanat(maksud) tuturan sedemikian rupasehingga elemen itu secara gramatik,semantik, maupun pragmatis akanhadir tidak sebagaimana mestinya(Wijana dan Rohmadi (2006:58-59).Penggunaan bahasa seperti inimungkin secara sengaja dikreasikan,dan dapat pula secara tidak sengajaterbentuk, atau ditemukan. Pemakaianpermainan unsur bahasa tersebutdapat dilihat pada contoh databerikut.(14) Nah, menurut kamu arti sahabatapaan tuh? Mene ketehek …(15) Lho kok mene ketehek, oke,ditunggu aja arti sahabat ya..(16) Aku punya cewek tapi matregitu, apa perlu aku putusinkarena ortuku  klien daribokapnya (Mdr/ Mdn/ 2008)Permainan bahasa yangditemukan pada data di atas termasukdalam permainan intrabahasa yaitupada pemakaian frase mene ketehek
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yang berasal dari mana kutahu dalambahasa Indonesia. Merekamenggunakan permaian bahasatersebut dengan tujuan agar frasetersebut terdengar lebih menarik danmenimbulkan kelucuan, hal inidilakukan dengan tujuan agarkelihatan lebih gaul jika digunakan dikalangannya. Begitu juga padakosakata matre pada data di atas.Kosakata tersebut berasal dari
materialistis yang diplesetkan menjadi
matre dengan tujuan untuk membuatkosakata tersebut terdengar lebihmenarik.
Pemakaian Bahasa GaulPemakaian bahasa gaul bagi remajajika dinilai dari segi kebahasaansebenarnya menambah khasanahkosakata bahasa, khususnya dikalangan remaja. Remaja zamansekarang cenderung merasa lebihbergengsi dengan menggunakanbahasa Indonesia yang ke-Jakarta-Jakartaan dan kosakata baru hasilkreativitas mereka. Denganmenggunakan bahasa gaul dalamkomunikasinya mereka beranggapanmemiliki prestise yang lebih tinggidibandingkan dengan kelompok lain.Mereka juga merasa bisa masuk kelingkungannya dengan menggunakanbahasa gaul dalamberkomunikasi.Pemakaian bahasagaul tersebut dapat dilihat padacontoh data berikut.(17) Aku punya cewek tapi matre gitu,apa perlu aku putusin karenaortuku klien dari bokapnya(18) Jadi walau bagaimana punsebagai seorang cowok harusbisa buat keputusan.Bahasa gaul yang digunakanremaja pada data di atas  adalah
matre, cowok, cewek, dan bokap. Istilah

matre yang mereka gunakan berasaldari kosakata materialistis yangdipendekkan. Pemendekan tersebutmembuat kosakata materialistisnampak lebih menarik dan mudahuntuk diucapkan. Kosakata bokapmuncul dari pemakaian bentuk bahasaprokem bapak yang disisipi -ok- dibelakang fonem pertama yaitu bapak:
b-ok-ap menjadi bokap.Istilah cowok dan cewek yangdigunakan pada data di atasmerupakan hasil kreatifitas remajayang tidak bisa dilihat dari sudutpandang linguistik melainkan dari segisosialnya saja karena salah satu ciriremaja adalah kreatifitas. Kata cowokyang bermakna pemuda dan cewekatau gadis merupakan kosakata hasilkreatifitas mereka ini tampak menarikuntuk didengar. Kosakata baru hasilkreatifitas remaja ini dilihat dari segikebahasaan akan menambahkekayaan perbendaharaan kata,khususnya di kalangan remaja.Pemakaian kosakata cowok dan cewekyang berasal dari kalangan remajaJakarta ini sudah meluas tidak hanyadi Jakarta saja, tetapi sampai kedaerah-daerah, termasuk di wilayahMadiun dan sekitarnya.
Perubahan BunyiRemaja sebagai bagian dari salah satumasyarakat tutur mempunyai ciri-cirikhas dalam bahasa yang dipakainyasehingga memunculkan variasi bahasaremaja dalam interaksi sosial merekasehari-hari. Varian bahasa ini memilikiciri-ciri kebahasaan yang berbedadengan ciri-ciri kebahasaan ragambaku bahasa Indonesia. Salah satu cirikebahasaan yang dimiliki oleh varianremaja adalah ciri fonologis.Ciri fonologis bahasa remajaditandai oleh adanya gejala perubahandan penghilangan atau perubahanbunyi-bunyi bahasa dalam
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pengucapan kata-kata bahasaIndonesia. Gejala perubahan bunyibahasa yang sangat signifikandiperlihatkan oleh adanya perubahanbunyi vokal a menjadi |, jika vokal aberada pada suku penultima dengansilabe akhir tertutup yang diakhirioleh konsonan /p,t,m,n,s,r,l/Ciri fonologis bahasa remaja tersebutjuga muncul dalam tuturan bahasaremaja ranah radio di wilayah Madiundan sekitarnya. Dari data yangdiperoleh ditemukan perubahan bunyivokal a menjadi e (|) ada suku ultimadengan silabe akhir tertutup yangdiakhiri oleh konsonan /p,t,m,n /.Pemakaian kosakata denganperubahan bunyi tersebut dapatdilihat pada contoh data berikut.(19) Ini ada yang mau nitip salambuat ukhti yang mau cari temen,ini ana mau kok berteman ..(20) Semoga aja nggak bosen, soalnyakok Dian terus…. Sebaliknyajustru seneng ya kalau ditemenin(Mdr/ Mdn/ 2008)(21) Formatnya untuk malem hari inicurhat and tanggepan, jadi yangkemarin belum sempat curhatsilahkan aja (Mdr/ Mdn/ 2008)Kosakata dengan perubahanbunyi pada data di atas  adalah temen,
bosen,seneng, dan malem. Kosakata-kosakata tersebut berasal dari kata
teman, bosan, senang, dan malamdengan perubahan bunyi vokal amenjadi e(|) pada suku ultima dengansilabe akhir tertutup yang diakhirioleh konsonan /p,t,m,n/.  Merekamengubah bunyi vokal a menjadi e(|)tersebut dengan tujuan agar lebihgaul dan dimaksudkan untukmemunculkan variasi bahasa yangberbeda dengan kelompok lain.

Campur KodePemakaian bahasa Indonesia remajaranah radio di wilayah Madiun dansekitarnya ditemukan kosakatabahasa lain ke dalam bahasaIndonesia yang dapat dikategorikandalam pemakaian campur kode dalamberbahasa. Campur kode menurutChair dan Agustina (1995: 151) adalahapabila di dalam peristiwa tutur,klausa-klausa maupun frase yangdigunakan terdiri dari klausa danfrase campuran, dan masing-masingklausa atau frase itu tidak lagimendukung fungsi sendiri-sendiri. Didalam campur kode, ada sebuah kodeutama atau kode dasar  yangdigunakan dan memiliki fungsi dankeotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalamperistiwa tutur itu hanyalah berupaserpihan-serpihan saja, tanpa fungsiatau keotoomiannya sebagai sebuahkode.Campur kode yang digunakanpara remaja  di radio wilayah Madiundan sekitarnya berupa campur kodeantara bahasa Indonesia denganbahasa Inggris, bahasa Jawa, danbahasa Arab.
Campur Kode Bahasa Indonesia
dengan Bahasa InggrisPemakaian bahasa Indonesia remajaranah radio di wilayah Madiun dansekitarnya ditemukan kosakatabahasa lain ke dalam bahasaIndonesia yang dapat dikategorikandalam pemakaian campur kode dalambahasa mereka, yaitu pemakaian duabahasa atau lebih dengan salingmemasukkan unsur bahasa yang satuke dalam bahasa yang lain secarakonsisten.Dari data yang berhasil dijaringdalam penelitian bahasa remaja dalamranah radio ini terdapat pemakaiancampur kode bahasa Indonesia
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dengan bahasa Inggris. Merekamenggunakan unsur bahasa Inggrisdalam tuturan mereka agar nampaklebih menarik dan gaul. Pemakaiancampur kode yang digunakan pararemaja  di radio wilayah Madiun dansekitarnya yang berupa campur kodeantara bahasa Indonesia denganbahasa Inggris ada yang berupa katamaupun frase. Campur kode yangberupa kata dalam bahasa Inggrisyang dapat diamati dalam contoh databerikut.(22) Ya, kita tetep di Relava ya, tetepdi request lagu favorit(23) He’em itu miscomunication apakalau boleh tau?(24) Ok Isti, the decision ada di dirimuya, okey.Campur kode yang digunakanpada contoh tuturan remaja di atasadalah request, miscommunication,dan decision. Di samping campur kodeyang berupa kata bahasa Inggris yangdigunakan dalam kalimat berbahasaIndonesia di atas, ada pula campurkode yang menggunakan frase dalambahasa Inggris.  Hal ini terjadi karenabahasa bahasa Inggris sebagai bahasaasing dan bahasa internasionalsehingga banyak kosakata bahasaInggris yang digunakan dalamberbahasa Indonesia mereka dengantujuan untuk prestise, seperti padadata berikut.(25) Okay, thank you for the attentionbuat si Hana yang ada di nambanganLor yang di malam hari ini baru kelarbelajar(26) Aduh, pengen nangis ya,. Sorry,
I’m sorry to hear that, gitu lho ya. .
Campur Kode Bahasa Indonesia
dengan Bahasa JawaDari data yang berhasil dijaringdalambahasa remaja ranah radio initerdapat pemakaian campur kode

bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa.Mereka menggunakan unsur bahasaJawa dalam tuturan mereka karenamasyarakat di wilayah Madiun dansekitarnya merupakan masyarakatyang multilingual. Selain berbahasaIndonesia, mereka adalah penuturbahasa ibu bahasa Jawa. Hal terjadikarena mayoritas masyarakat Madiundan sekitarnya adalah suku Jawa yangmenggunakan bahasa Jawa dalamkomunikasi sehari-hari sehinggakebiasaan mereka dalam berbahasaJawa ini terbawa pada penggunaanbahasa Indonesia mereka.Pemakaian campur kode yangdigunakan para remaja  di radiowilayah Madiun dan sekitarnya yangberupa campur kode antara bahasaIndonesia dengan bahasa Jawa dapatdiamati seperti dalam contoh databerikut.(27) Kalau biasanya hari Kemis Dianditemenin bu Lusiana, karenahari ini bu Lusiananya lagi nggakenak badan, ya jadi hari ini Diansendiri aja temenin anda, gak papa ya. .(28) Moga aja apa yang Dian berikan
tetep memuaskan anda(29) Jadi silahkan aja kalau adapermasalahan yang pengendisharingkan(30) Semoga aja nggak bosen, soalnyakok Dian terus…. Sebaliknyajustru seneng ya kalau ditemenin(31) Yap, buat kamu semua masihbisa request ya by on air di hotline kita 484333, so pasti kudupakai format ya…Campur kode antara bahasaIndonesia dengan bahasa Jawapadadata tersebut di atas muncul karenapemakaian kosakata bahasa Jawadalam komunikasi mereka.Pengaruhunsur Jawa banyak sekalimempengaruhi pilihan kata remaja di
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wilayah Madiun dan sekitarnya. Halini dikarenakan  perbendaharaan katamereka lebih banyak terpengaruhbahasa Jawa.
Campur Kode Bahasa Indonesia
dengan Bahasa ArabSelain terdapat campur kode bahasaInggris dan bahasa Jawa dalamtuturan remaja ranah radio di wilayahMadiun dan sekitarnya ditemukanjuga campur kode bahasa Indonesiadengan bahasa Arab. Kosakata bahasaArab ini masuk ke dalam bahasaIndonesia mereka karena sebagiandari mereka belajar di pondokpesantren yang banyak terdapat didaerah tersebut, sehingga pemakaianbahasa Arab dalam komunikasi ketikabelajar di pondok juga ikut terbawadalam tuturan mereka.Pemakaian campur kode yangdigunakan para remaja  di radiowilayah Madiun dan sekitarnya yangberupa campur kode antara bahasaIndonesia dengan bahasa Arab dapatdilihat dalam contoh data berikut.(32) Ini ada yang mau nitip salambuat ukhti yang mau cari temen,ini ana mau kok berteman ..(33) Ana punya sobat seorang ahwat,dia dapat kiriman barang dariseorang ihwat yangmengharapkannya(34) Boleh nggak seorang ahwatmenerima pemberian dariseorang ihwat non muhrim?Campur kode antara bahasaIndonesia dengan bahasa Arabpadadata di atas muncul pada kata ana,
ukhti, akhwat dan ikhwat. Pemakaiankosakata bahasa Arab tersebut terjadikarena pengaruh pemakaian bahasaArab dalam komunikasi mereka.

InterferensiDalam proses interferensi pemakaianbahasa tidak sepenuhnya diikuti olehkaidah, tetapi mengalamipenyimpangan karena adanyapengaruh dari bahasa lain. Dalammasyarakat bilingual ataumultilingual, penyimpangan-penyimpangan seperti itu merupakangejala kebahasaan yang bersifatumum. Pada umumnya interferensiyang ada dalam bahasa remaja mediaradio di wilayah Madiun dansekitarnya adalah interferensi leksikalyang meliputi interferensi bahasaIndonesia dengan bahasa Jawa danbahasa Inggris.
Interferensi Bahasa Jawa dalam
Bahasa IndonesiaInterferensi bahasa Jawa dalambahasa Indonesia pada tuturan remajadi Madiun dan sekitarnya munculkarena pemakaian kosakata bahasaJawa dalam komunikasi mereka.Pengaruh unsur Jawa banyak sekalimempengaruhi pilihan kata mereka.Hal ini dapat diamati dalam contohdata berikut.(35) Kalau aku dan pacarku sih gakpercaya yang penting aku gak

saudaraan sama suamiadiknyatu (Mdr/ Mdn/ 2008)(36) Kalau kamu sama dian and mintanomer HP dian kelihatannya
kejauhan soalnya dian udah 20tahun, sementara kamu barukelas 3 SMA. (Mdr/ Mdn/ 2008)(37) Aku punya pacar yang
tinggalnya di desa T, trus pacaraku punya adik dan dapet suamirumahnya di desa B (sedesa dgaku) (Mdr/ Mdn/ 2008)Sesuai data di atas, kosakatabahasa Jawa yang menginterferensituturan bahasa remaja di wilayah
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Madiun tersebut sudah adapadanannya dalam bahasa Indonesia.Unsur leksikal yang sudah adapadanannya tersebut dipakai dalambahasa Indonesia pada tuturanmereka, kemungkinan karenapemakai bahasa memerlukan sinonimatau padanan kata, dan juga karenabahasa Jawa adalah bahasa ibumereka yang digunakan  dalamkomunikasi sehari-hari, sehinggabanyak kosakata bahasa Jawa terbawadalam bahasa Indonesia mereka.Unsur bahasa Jawa yangmenginterferensi bahasa Indonesiamereka adalah saudaraan,
kejauhandan tinggalnya. Pemakaiankosakata saudaraan dankejauhan padadata di atas  terpengaruh olehkosakata bahasa Jawa seduluran dan
kadohan yang hanya diterjemahkankata dasarnya saja ke dalam bahasaIndonesia oleh penutur. Kosakata
seduluran tersebut apabiladiterjemahkan ke dalam bahasaIndonesia ditambahkan denganawalan ber- menjadi bersaudara,sedangkankosakata kejauhanterpengaruh oleh kosakata bahasaJawa kadohan yang dalam bahasaIndonesia adalah terlalu jauh.Di samping bentuk interferensibahasa Jawa di atas, ada pulainterferensi yang menggunakan unsurleksikal bahasa Jawa secara utuhtanpa ada perubahan dalam tuturanmereka. Hal ini terjadi karena bahasaJawa adalah bahasa ibu mereka yangdigunakan  dalam komunikasi sehari-hari, sehingga banyak kosakata bahasaJawa terbawa dalam pemakaianbahasa Indonesia mereka, sepertipada data berikut.(38) Jadi jangan nggrundel di ati,kamu utarakan apa yang jadi

uneg-uneg yang ada di dalamhati kamu.

(39) Kalau di on air pasti lupa tuh. Ya
wis, oke, thank you banget buatsi Rama ya(40) Yap, buat kamu semua masihbisa request ya by on air di hotline kita 484333, so pasti kudupakai format ya…Pada data di atas, unsur leksikalbahasa Jawa yang menginterferensisecara utuh tanpa ada perubahandalam tuturan mereka adalah kata

nggrundel, uneg-uneg, ya wis, dan
kudu. Hal ini terjadi karena bahasaJawa adalah bahasa ibu mereka yangdigunakan  dalam komunikasi sehari-hari, sehingga banyak kosakata bahasaJawa terbawa dalam pemakaianbahasa Indonesia mereka.
Interferensi Bahasa Inggris dalam
bahasa IndonesiaUnsur leksikal bahasa Inggris yangsudah ada padanannya dalam bahasaIndonesia juga menginterferensipemakaian bahasa Indonesia remajadi radio di wilayah Madiun dansekitarnya. Kosakata tersebutdigunakan dalam bahasa Indonesiadisebabkan kurang kontrol dankeinginan mereka untukmenunjukkan bahwa mereka berasaldari kalangan terpelajar. Disampingitu, unsur leksikal bahasa Inggristersebut sengaja digunakan karenabahasa Inggris yang merupakanbahasa asing dan bahasa internasionaldianggap lebih berprestis olehpemakai bahasa. Hal ini dapat diamatipada contoh data berikut.(41) Tuhan pun juga udahmenggariskan ini lho jodohmunanti dapetnya tempatnya di sinidan walau bagaimana pun, apapun yang terjadi nanti kamuharus married dengan orang inidan tempatnya di sini.
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(42) Please, kasih solusi dan jalankeluar baik-baik ya mbak.Rumah temen cowokku itu diMadiun.(43) Apaan tuh lucu banget, he,
thanks banget ya

Pemakaian Singkatan dan AkronimPenggunaansingkatan dan akronimbanyak mewarnai tuturan remajaranah radio di wilayah Madiun dansekitarnya, baik singkatan danakronim dalam bahasa Indonesiaataupun bahasa asing. Pemakaianakronim ini muncul karena merekaingin memunculkan istilah baru yanglebih menarik di komunitasnya. Hal inidapat diamati dalam contoh databerikut.(44) Itulah tips untuk jadi PD (Mdr/Mdn/ 2008)(45) Met malem, yang udah ikutan via
sms rame banget ya kerabatModerato (Mdr/  Mdn/ 2008)(46) Oke, gini aja Tia, kalo misalnya
HPnya itu sedang gak ada yasebaiknya jangan mengakhiripersahabatan secara sepihak.(Mdr/ Mdn/ 2008)(47) Kalau pacar sih basically cumanbuat curhat ya (Mdr/ Mdn/2008)(48) Aku punya cewek tapi matregitu, apa perlu aku putusinkarena ortuku klien daribokapnya (Mdr/ Mdn/ 2008)Penggunaansingkatan yangmewarnai tuturan remaja ranah radiodi wilayah Madiun dan sekitarnyapada data di atas adalah PD yangmerupakan singkatan dari bahasaIndonesia percaya diri. Sedangkan SMSdanHP adalah singkatan yang berasaldari bahasa Inggris short message

service atau pesan singkat dan hand
phone yang berarti telepon selulardalam bahasa Indonesia. Singkatan

yang berasal dari kosakata bahasaInggris tersebut mewarnai tuturanremaja karena dalam keseharianmereka menggunakan telepon selularuntuk mempermudah komunikasimereka. Istilah curhat dan ortu yangmerupakan akronim dalam bahasaIndonesia pada data di atas berasaldari pemendekan gabungan kata
curahan hati dan orang tua.Pemakaian akronim ini muncul karenamereka ingin memunculkan istilahbaru yang lebih menarik dikomunitasnya
Pemakaian Bentuk FatisBentuk-bentuk fatis (phatic
expression) banyak digunakan olehremaja ranah radio di wilayah Madindan sekitarnya. Bentuk fatismerupakan kata-kata yang berfungsimemulai, mempertahankan,mengakhiri atau mempertegaskomunikasi antar penutur(Kridalaksana, 1998: 75). Bentuk-bentuk fatis itu dapat dibedakanmenjadi dua. Bentuk pertama adalahfatis bebas, misalnya: kok, deh, gitu
loh, ah, dan lain-lain. Bentuk fatiskedua adalah fatis terikat, misalnya -
lah, -pun, dan lain-lain. Pemakaianbentuk fatis oleh para remajadimaksudkan untuk mempertegaskomunikasi, selain itu juga untukmenonjolkan kekhasan dalamberbahasa. Pemakaian bentuk fatisbebas pada tuturan remaja Madiundan sekitarnya dapat dilihat pada databerikut.(49) Ini kayaknya lagu deh ….(50) Kalau kakak belum bisa jawabaku tunggu besok-besok gak papa juga sih(51) Kamu lebih percaya mana,antara adat sama religi ataujustru ke adat aja atau  religi aja
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itu tergantung sama kepribadiankamu gitulho.(52) Halo moderato FM, dengan siapa
nih? Oke, mau curhat ya, silahkan(53) Jangan gitu dong kamu, nggakenak banget akuBentuk fatis merupakan kata-kata yang berfungsi memulai,mempertahankan, mengakhiri ataumempertegas komunikasi antarpenutur. Pemakaian bentuk fatis olehpara remaja dimaksudkan untukmempertegas komunikasi, selain itujuga untuk menonjolkan kekhasandalam berbahasa. Pemakaian bentukfatis bebas pada tuturan remaja padadata di atas adalah deh, sih, gitu lho,

nih, dan gitu dong.Di samping bentuk fatis bebasseperti pada data di atas, terdapat jugapemakaian bentuk fatis terikat, yaitu
pun dan lah yang mempunyai fungsisama dengan bentuk fatis bebas, yaituuntuk memulai, mempertahankan,mengakhiri atau mempertegaskomunikasi antar penutur. Pemakaianbentuk fatis terikat tersebut dapatdilihat pada data berikut.(54) Emang ada pendapat yangsemacam itu tapi kita sendiriyang menjalaninya dan Tuhan

pun juga udah menggariskan inilho jodohmu nanti dapetnyatempatnya di sini dan walaubagaimana pun, apa pun yangterjadi nanti kamu harusmarried dengan orang ini dantempatnya di sini. Kita gak bisamelawan apa yang udahdijodohkan ama Tuhan.Sayangnya kita gak tau jodohkita itu siapa, makanya jalanidulu aja deh, okey. .(55) Kayak gitu ceritanya dan itu punmereka berjalan baik-baik aja,gak ada masalah, kalau dari

contoh tadi lho ya, kita nggak taucontoh yang lain juga(56) Ya nggak papalah dituain dikitgitu ya
SIMPULANHasil dari penelitian ini dapatdipaparkan sebagai berikut. Bahasaremaja bersifat universal. Remajadimana pun mempunyai sifat yanghampir sama, dan kecenderungan iniberpengaruh pula pada penggunaanbahasa remaja. Hal ini berarti bahwadimana pun tempatnya bahasa remajarelatif sama. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa bahasa remaja didesa (kota kecil) menunjukkankecenderungan yang sama denganbahasa di kota besar. Walaupun desamemiliki akses yang lebih terbatasdibandingkan dengan kota akan tetapipengaruh media yang terbatas itucukup memberi warna padaperkembangan bahasa remaja di desa.Pesatnya media elektronik, baiktelevisi, radio, maupun internetmemberikan andil yang sangat besarbagi perkembangan bahasa remaja.Hasil dari penelitian inimenunjukan bahwa remaja sangatkreatif dalam menggunakan bahasa.Kekreativitasan berbahasa ini dapatdilihat dari penggunaan bahasa yangmereka gunakan. Kekreativitasanremaja dari ranah radio dapatberbentuk pilihan kata yang berupapemakaian istilah asing, penggunaanbahasa daerah, permainan bahasa,perubahan bunyi, pemakaiansingkatan dan akronim, danpenggunaan bentuk fatis.Fenomena kebahasaan seperti diatas adalah wajar dan tidak bisadihindari, karena hal itu bersifatalamiah. Selama penggunaan bahasaini tidak merusak bahasa atau tidakmengganggu kelangsungan hidupbahasa Indonesia serta disesuaikan
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dengan kondisi kebahasaan maka halitu masih diizinkan. Justrukekreativitasan dalam menggunakanbahasa akan membantuperkembangan bahasa serta bilamemungkinkan menambah khasanahkosakata bahasa Indonesia. Dalambahasa Indonesia dikenal penggunaanbahasa Indonesia yang baik dan benar.Jadi dalam penggunaan bahasa tidakhanya dituntut kebenaran akan tetapijuga dituntut penggunaan bahasaIndonesia secara  baik.
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SIKAP BAHASA DI KALANGAN PENGAJAR SEKOTA JAYAPURA
TERHADAP  BAHASA INDONESIA DAN  BAHASA ASING

(Language Attitude Among Teachers In The All Of Jayapura City
Toward Indonesia And Foreign Language)

Sitti Mariati S.

Balai Bahasa Provinsi Papua dan Provinsi Papua BaratJalan Yoka, Waena, Distrik Heram, JayapuraPos-el: sittimariati@yahoo.com
AbstractIn educational world, a bilingual teacher has a great potensial in growingup the language attitude of students toward Indonesian and foreignlanguage. There fore it is necessarily acknowledge among teachers. Thiswork uses descriptive method that is a fact and data based method withinlanguage use. Based on analysis we know that language attitude amongteachers about Indonesian language is highty positive by extremely highagreement percentage. This is supported by sense of respondences and theaggrement percentage is also extremely high during talking to theiropponent when they explained the knowledge, using Indonesian language.Teachers language attitude is also positive for foreign language, but theagreement percentage is low. This is supported by sense of respondencesduring talk to their opponent when explaining about knowledge. Theagreement percentage of this is also low.

Keywords: language attitude, Indonesia language, dan foreign language.
AbstrakDalam dunia pendidikan, seorang pengajar yang dwibahasawanberpotensi besar dalam menumbuhkan sikap bahasa siswa terhadapbahasa Indonesia dan bahasa asing. Oleh karena itu, sikap bahasa dikalangan pengajar terhadap bahasa Indonesia dan bahasa asing perludiketahui. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metodeyang dilakukan berdasarkan data dan fakta yang ada dalam pemakaianbahasa. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa sikap bahasa dikalangan pengajar terhadap bahasa Indonesia sangat positif denganpersentase kesetujuan yang sangat tinggi. Sikap positif ini didukung pulaoleh perasaan responden sewaktu  berbicara dengan lawan bicaranyaketika menjelaskan ilmu pengetahuan dengan menggunakan bahasaIndonesia, persentase kesetujuannya juga sangat tinggi. Sikap bahasa dikalangan pengajar terhadap bahasa asing juga positif, tetapi persentasekesetujuan responden tergolong rendah. Sikap positif yang rendah inididukung pula oleh perasaan responden sewaktu  berbicara dengan lawanbicaranya ketika menjelaskan ilmu pengetahuan dengan menggunakanbahasa asing, persentase kesetujuan responden juga sangat rendah.

Kata-Kata Kunci: sikap bahasa, bahasa Indonesia, dan bahasa asing.
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PENDAHULUANBahasa dapat berkembang karenaadanya kontak dengan bahasa danbudaya lain sehingga perkembanganteknologi dan ilmu pengetahuandapat diikuti. Satu hal yang perludijaga adalah bahwa dalammengembangkan  bahasa nasional, disatu pihak  harus bersikap terbuka,tetapi di pihak lain harus bersikapwaspada. Meskipun kontribusikosakata dari bahasa asing  ke dalamsuatu bahasa, khususnya bahasaIndonesia merupakan suatu hal yanglumrah dan tidak perlu dikhawatirkanselama kita tetap waspada terhadapkecenderungan pemakaian kata danungkapan asing. Akan tetapi, melihatkenyataan yang ada dalam masyarakatpengguna bahasa sering ditemukankecenderungan pemakaian kosakataasing. Masyarakat masih seringmenggunakan kosakata asingmeskipun sudah ada padanannyadalam bahasa Indonesia.Kecenderungan  pemakaian kosakataasing ini tidak menutup kemungkinanterjadi dalam dunia pendidikan.Sikap bahasa positif terdapatpada seseorang yang mempunyai rasasetia untuk memelihara, untukmempertahankan bahasanya sebagaisarana pengungkap paling tepatperasaan, isi hati, dan tuntutanbatinnya. Sikap positif itu jugaterdapat pada seseorang yangmempunyai rasa bangga terhadapbahasanya sebagai penanda jati diri.Terdapatnya rasa setia dan rasabangga itu akan mempertinggikesadaran seseorang akan normabahasa sehingga terpilih bentuk katayang baku, santun, dan cermat dalampemilihan kata secara jelas dalampernyataan (Sumarsono: 2002:368).Sikap bahasa positif juga ditunjukkanoleh seseorang yang cenderung

memakai suatu bahasa secara santun,cermat, terpelihara, jelas, baikmengenai ketepatan pilihan katamaupun kaidah gramatiknya sertakejelasan dan keruntutan jalanpikirannya. Bahkan kalau perlumencegahnya dari pengaruh bahasalain dan mencegah adanya interferensidari bahasa asing. Sikap seseorangnegatif terhadap bahasa apabilamenjadi acuh terhadap pembinaandan pelestarian bahasa serta tidakbangga lagi memakai bahasanyasebagai penanda jati diri, bahkanmereka merasa malu memakai bahasaitu sehingga memperlemahpemertahanan bahasa (Sumarsono:2002:369)Upaya pengindonesiaan kata danungkapan asing yang telah dilakukanPusat Bahasa (Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa) tidaklahberarti jika tidak didukung oleh sikappositif berbahasa Indonesia dikalangan masyarakat Indonesiaterutama di kalangan pengajar.Hal iniberarti bahwa seorang pengajar yangdwibahasawan harus mampu memilihkata dan ungkapan dengan baik antarakosakata asing yang sudah adapadanannya dalam bahasa Indonesiasehingga tercipta sikap positif  untuktetap memilih dan menggunakankosakata bahasa Indonesia terutamadalam menyampaikan ilmupengetahuan atau materi pelajaranpada anak didik.Seorang pengajar lebihberpotensi besar dalammenumbuhkan sikap positif siswaterhadap bahasa Indonesia denganlebih memilih menggunakan kosakatabahasa Indonesia dari pada kosakatadan istilah bahasa asing yang sudahada padanannya dalam bahasaIndonesia. Oleh karena itu, perludiadakan penelitian untuk mengetahui
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bagaimana sikap bahasa di kalanganpengajar terhadap bahasa Indonesiadan bahasa asing?
METODE PENELITIANPenelitian ini menggunakan metodedeskriptif yaitu metode yangdilakukan berdasarkan data dan faktayang ada dalam pemakaian bahasa.Pada pelaksanaannya, metode inidilakukan empat tahap yaitu tahappengumpulan data, pengklasifikasiandata, penganalisisan data, danpenyimpulan.Pengumpulan data kuantitatifmenggunakan teknik kuesionersurvei. Kuesioner itu berisi  pendapatdan pernyataan responden yangdibagi ke dalam dua kelompok.Kelompok pertama berisi pertanyaantentang identitas responden yangmeliputi jenis kelamin, usia,pendidikan, dan pekerjaan danKelompok kedua berisi pendapatresponden tentang bahasa Indonesiadan bahasa asing yang dapatmenentukan sikap bahasa responden.Untuk keperluan penelitan,penulis menentukan populasipenelitian. Populasi penelitian iniadalah pengajar selaku masyarakattutur bahasa Indonesia yang mengajardi wilayah Kota Jayapura. Penentuanresponden berdasarkan metode
sampling acak proporsional(pemasyarakat bahasa) danmenentukan jumlah responden secaraacak.Penelitian inirencananyamenggunakan  respondendengan perincian sebagai berikut.4. Dosen sebanyak 15 orang.5. Guru SMA sebanyak 30orang.6. Guru SMK sebanyak 20orang.7. Guru SMP sebanyak 35orang.

Penentuan jumlah responden  initidak berdasarkan pada jumlahsekolah dan kampus yang terdapat diKota Jayapura. Dalam penelitian ini,tidak memilih pengajar SD menjadiresponden dengan pertimbanganbahwa materi pelajaran pada tingkatSD belum banyak menggunakankosakata dan istilah asing.
LANDASAN TEORIPenelitian  ini berkaitan dengan sikapmasyarakat terhadap bahasa, baikbahasa Indonesia maupun bahasaasing. Dittmar  dalam (Sumarsono,2002: 363) mengemukakan bahwasikap bahasa ditandai oleh sejumlahciri yang antara lain meliputipemilihan bahasa dalam masyarakatmultilingual, distribusiperbendaharaan bahasa, perbedaan-perbedaan dialektikal dan problemayang timbul sebagai akibat  adanyainteraksi antara individu. Sikapbahasa seseorang dalam masyarakatmultilingual ditentukan oleh beberapafaktor, di antaranya ialah topikpembicaraan (pokok masalah yangdibicarakan), kelas sosial masyarakatpemakai, kelompok umur, jeniskelamin, dan situasi pemakaian.Garvin dan Mathiot dalam(Sumarsono, 2002: 364)mengemukakan, sikap bahasa itusetidak-tidaknya mengandung tiga ciripokok, yaitu (1) kesetiaan bahasa; (2)kebanggan bahasa; dan (3) kesadaranakan norma bahasa. MenurutAnderson dalam (Sumarsono,2002:363), sikap bahasa adalah tatakeyakinan yang relatif berjangkapanjang sebagian mengenai bahasatertentu, mengenai obyek bahasa yangmemberikan kecenderungan kepadaseseorang untuk bereaksi dengan caratertentu, dengan cara yangdisenanginya. Sikap positif terhadapbahasa tertentu akan mempertinggi
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keberhasilan belajar bahasa itu. Sikappositif itu merupakan kontributorutama bagi keberhasilan belajarbahasa.
PEMBAHASAN
Sikap Bahasa di Kalangan Pengajar
se-Kota Jayapura terhadap Bahasa
Indonesia dan Bahasa AsingSikap bahasa responden dapatdilihat/diketahui dari bagaimanapendapat atau perasaan merekaketika menggunakan kosakata atauungkapan, baik bahasa Indonesiamaupun bahasa asing. Berdasarkanpengertian ini, dapatlah diketahuisikap seseorang  terhadap bahasaIndonesia atau bahasa asing daripendapat  atau perasaan respondenketika menggunakan kata/ungkapanbahasa Indonesia atau bahasa asing.Kepada siapa mereka merasasenang/mudah menggunakan bahasaIndonesia atau bahasa asing, kepadasiapa mereka merasa lebih pintarmenggunakan bahasa Indonesia ataubahasa asing dan kepada siapa merekamerasa lebih bergengsi menggunakanbahasa Indonesia atau bahasa asing.Dari daftar pertanyaan yangdiberikan kepada responden terdapat22 pernyataan yang hasilnya dapatdipakai sebagai petunjuk untukmengetahui sikap responden terhadapbahasa Indonesia dan bahasa asing.Dari dua puluh dua daftar pernyataantersebut, 11 pernyataan untukmengetahui sikap responden terhadapbahasa Indonesia dan 11  pernyataanuntuk mengetahui sikap respondenterhadap bahasa asing. Di dalamdaftar pertanyaan yang berkaitandengan sikap bahasa terdapatpernyataan-pernyataan  yangdimintakan kesetujuan danketidaksetujuan responden. Setiappernyataan yang ada di dalam daftarpertanyaan disediakan lima pilihanjawaban, yaitu: (1)  SS = Sangat Setuju;

(2) S = Setuju; (3)  ½S½TS = Setengah
Setuju Setengah Tidak Setuju;  (4) TS =
Tidak Setuju; dan (5) STS Sangat Tidak
Setuju. Penafsirannya, (1) + (2) setuju;(3) ragu-ragu; dan (4) + (5) tidak
setuju.Dalam Penelitian Sikap Bahasa di
Kalangan Pengajar se-Kota Jayapura
terhadap Bahasa Indonesia dan
Bahasa Asing ini disebarkan 100kuesioner. Kuesioner tersebutdisebarkan ke beberapa pengajarperguruan tinggi negeri ataupunswasta, pengajar SMP, dan pengajarSMA. Kuesioner yang dikembalikanberjumlah 98 buah, akan tetapikuesioner yang valid hanya berjumlah89 buah karena sebagian respondentidak menjawab alasan kata bahasaasing atau kata bahasa Indonesia.Hasil penelitian ini dapat dilihat padadata analisis berikut.
Data RespondenPenelitian Sikap Bahasa di Kalangan
Pengajar se-Kota Jayapura terhadap
Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing inimelibatkan para pengajar diperguruan tinggi dan sekolah-sekolahyang ada di Jayapura sebagairesponden. Responden ini diharapkandapat mewakili komponen pengajarsebagai masyarakat pemakai bahasamemberikan pernyataan sikapterhadap bahasa Indonesia danbahasa asing.Pemilihan respondenberdasarkan pada keberagaman jeniskelamin, kelompok usia, tingkatpendidikan, dan tempat mengajar.Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada uraian berikut ini.
1. Jenis KelaminDari 98 responden yangmengembalikan kuesioner terdapat26 responden yang berjenis kelaminlaki-laki atau sekitar 26,53% dan
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responden yang berjenis kelaminperempuan berjumlah 72 atau 73,47%. Untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada Tabel 1  berikut ini.
Tabel 1

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Responden %Laki-laki 26 26,53%Perempuan 72 73,47%

Jumlah 98 100%

2. UsiaPenelitian ini berhasil mendapatkan98 responden. Jika dikelompokkanberdasarkan usia, terdapat limakelompok responden. Respondenkelompok umur <25 tahun sebanyak 4orang atau 4,08%, kelompok usia 25—35 tahun sebanyak 58 orang atau

59,18%, kelompok 36—45 tahunsebanyak 29 orang atau 29,59%,kelompk usia 46—55 tahun sebanyak6 orang atau 6,12%, dan kelompokusia >55 tahun sebanyak 1 orang atau1,02%.  Untuk lebih jelasnya berikutini dapat dilihat dalam  Tabel 2.
Tabel 2

Data Responden Berdasarkan Kelompok Usia
Usia (Tahun) Responden %<25 4 4,0825—35 58 59,1836—45 29 29,5946—55 6 6,12>56 1 1,02

Jumlah 98 100

3. Tingkat PendidikanPenelitian ini berhasil menjaring 98responden. Berdasarkan tingkatpendidikan, terdapat tiga kelompokresponden dengan angka sebagaiberikut. Responden yangberpendidikan S-1 berjumlah 93orang atau 94,90%, yang

berpendidikan S-2 berjumlah 5 orangatau 5,10%, dan yang berpendidikanS-3 berjumlah 0 orang atau 0%. Daridata tersebut menunjukkan bahwakelompok dengan pendidikan S-1merupakan responden paling banyak.Untuk lebih jelasnya dapat  dilihatpada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3

Jumlah Responden Berdasarkan  Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Responden %S-1 93 94,90S-2 5 5,10S-3 0 0

Jumlah 98 100
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4. Tempat MengajarJika dikelompokkan berdasarkantempat mengajar, terdapat empatkelompok responden. Respondenkelompok mengajar di SMP berjumlah28 orang atau 28,57%, kelompok yangmengajar di SMA berjumlah 28 orang

atau 28,57%, kelompok yangmengajar di SMK berjumlah 27 orangatau 27,55%, dan kelompok yangmengajar di PT berjumlah 15 orangatau 15,31%. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4

Jumlah Responden Berdasarkan Tempat Mengajar
Tempat Mengajar Responden %SMP 28 28,57SMA 28 28,57SMK 27 27,55PT 15 15,31

Jumlah 98 100

Sikap Responden terhadap Bahasa
IndonesiaUntuk mengetahui seberapa jauhsikap responden terhadap bahasaIndonesia, kepada responden diajukanbeberapa pernyataan yang dimintakankesetujuan atau ketidaksetujuannya.Pernyataan-pernyataan ini untukmenjaring data, apakah sikapresponden positif terhadap bahasaIndonesia atau sebaliknya. Ada limapernyataan yang diajukan, yakni (1)

Bahasa Indonesia sangat penting bagi
semua orang Indonesia; (2) Semua
orang Indonesia harus belajar bahasa
Indonesia; (3) bahasa Indonesia
mudah dipelajari; (4) bahasa Indonesia
sangat banyak dipakai dalam dunia
pendidikan; dan (5) Bahasa Indonesia
lebih mudah daripada bahasa asing.Hasil dari jawaban-jawabanresponden disajikan dalam Tabel 5berikut.

Tabel 5
Pernyataan  Sikap Responden terhadap Bahasa  IndonesiaPernyataan SS S ½S½TS TS STS TM TOTALN % N % N % N % N % N % N %BI sangatpentingbagi semuaorangIndonesia 87 88,8 10 10,2 0 0 0 0 0 0 1 1,0 98 100

SemuaorangIndonesiaharusbelajar BI 83 84,7 13 13,3 1 1,0 0 0 0 0 1 1,0 98 100
BI mudahdipelajari 45 45,9 33 33,7 11 11,2 7 7,1 1 1,0 1 1,0 98 100BI sangatbanyak 57 58,2 33 33,7 4 4,1 3 3,1 0 0 1 1,0 98 100
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dipakaidalamduniapendidikanBI lebihmudahdaripadaBA 52 53,1 30 30,6 11 11,2 3 3,1 1 1,0 1 1,0 98 100
Keterangan:BI = Bahasa Indonesia SS = Sangat Setuju TM = Tidak MemilihBA = Bahasa Asing ½S½TS = Setengah Setuju Setengah Tidak SetujuS = Setuju TS = Tidak SetujuBerdasarkan Tabel 5 dapatdiketahui bagaimana sikap respondenterhadap bahasa Indonesia. Ketikaresponden diberi pernyataan “BahasaIndonesia sangat penting bagi semuaorang Indonesia,” terdapat 87responden  (88,8%) menyatakan
sangat setuju dan  10 responden(10,2%)  menyatakan setuju, tidakditemukan responden yangmenyatakan setengah setuju setengah
tidak setuju dan ketidaksetujuannyatetapi terdapat satu responden (1,0%)yang tidak memilih.  Sikap positif inididukung pula oleh jawabanresponden ketika diberikanpernyataan “Semua orang Indonesiaharus belajar bahasa Indonesia.”Ketika pernyataan tersebut diajukan,83 responden (84,7%) yangmenyatakan sangat setuju dan 13responden (13,3%) menyatakan
setuju, terdapat satu responden(1,0%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju dan tidakterdapat responden yang menyatakan
ketidaksetujuannya. Selain itu terdapatresponden yang tidak memilih yaknisatu responden (1,0%).  Kesungguhanjawaban responden terhadappernyataan “Semua orang Indonesiaharus belajar bahasa Indonesia”tersebut setidaknya juga didukungoleh jawaban  mereka terhadappernyataan “Bahasa Indonesia mudahdipelajari.” Ketika pernyataan ini

diajukan, 45 responden (45,9%)menyatakan sangat setuju dan 33responden (33,7%) menyatakan
setuju, terdapat 11 responden (11,2%)menyatakan setengah setuju setengah
tidak setuju. Selain itu terdapat tujuhresponden (7,1%) menyatakan tidak
setuju dan satu responden (1,0%)menyatakan sangat tidak setuju sertaterdapat satu responden (1,0%) yangtidak memilih untuk menyatakansikap terhadap pernyataan yangdiajukan.Sikap positif responden terhadapbahasa Indonesia didukung pula olehjawaban responden terhadappernyataan “Bahasa Indonesia sangatbanyak dipakai dalam duniapendidikan.”  Ketika  pernyataantersebut diajukan, ditemukan 57responden (58,2%) menyatakan
sangat setuju dan 33 responden(33,7%) menyatakan setuju, tetapiterdapat juga empat responden(4,1%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju serta terdapatresponden yang menyatakan tidak
setuju yaitu tiga responden (3,1%) dantidak ditemukan responden yangmenyatakan sangat tidak setuju. Selainitu, terdapat responden yang tidakmemilih atau menyatakan sikap daripernyataan yang diajukan yakni saturesponden (1,0%). Sikap positifresponden didukung pula ketikadiajukan pernyataan “Bahasa
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Indonesia lebih mudah daripadabahasa Asing,” dari jawabanresponden dapat diketahui 52responden (53,1%) menyatakan
sangat setuju dan 30 responden(30,6%) menyatakan setuju.Sementara itu ditemukan juga 11responden (11,2%) menyatakan
setengah setuju setengah tidak setujuserta terdapat tiga responden (3,1%)menyatakan tidak setuju dan saturesponden (1,0%) menyatakan sangat
tidak setuju bahkan terdapat saturesponden (1,0%) yang tidak memilihatau menyatakan sikap setuju, ragu-
ragu, atau tidak setuju terhadap

pernyataan “Bahasa Indonesia lebihmudah daripada bahasa Asing.”Berdasarkan jawaban respondendari pernyataan yang diajukan  dapatdiketahui bahwa masyarakat pemakaibahasa terutama di kalangan pengajar,sikap positif terhadap bahasaIndonesia masih sangat tinggi.  Untukmengetahui apakah sikap positifterhadap bahasa Indonesia dikalangan pengajar masih tinggi,kepada responden diajukan beberapapernyataan yang dimintakankesetujuan atau ketidaksetujuannya,seperti pada Tabel 6.
Tabel 6

Pernyataan Responden tentang Penggunaan  Bahasa Indonesia10 SS S ½S½TS TS STS TM TOTALN % N % N % N % N % N % N %Saya merasalebihsenang/mudahmengunakan BI bilamenjelaskan IP kepadasiswa/mahasiswa
53 54,1 36 36,7 4 4,1 1 1,0 0 0 4 4,1 98 100

Saya merasalebihsenang/mudahmengunakan BI bilamenjelaskan IP kepadaguru/dosen
47 48,0 36 36,7 6 6,1 2 2,0 0 0 7 7,1 98 100

Saya merasalebih pintarmengunakan BI bilamenjelaskan IP kepadasiswa/mahasiswa
49 50,0 36 36,7 8 8,2 1 1,0 0 0 4 4,1 98 100

Saya merasalebih pintarmengunakan BI bilamenjelaska 37 37,8 42 42,9 10 10,2 5 5,1 0 0 4 4,1 98 100
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n IP kepadaguru/dosenSaya merasalebihbergengsimengunakan BI bilamenjelaskan IP kepadasiswa/mahasiswa
33 33,7 35 35,7 15 15,3 11 11,2 1 1,0 3 3,1 98 100

Saya merasalebihbergengsimengunakan BI bilamenjelaskan IP kepadaguru/dosen
39 39,8 32 32,7 9 9,2 9 9,2 2 2,0 7 7,1 98 100

Keterangan: BI = Bahasa Indonesia, IP = Ilmu PengetahuanPernyataan ini untukmengetahui perasaan respondensewaktu  berbicara dengan lawanbicaranya ketika menjelaskan ilmupengetahuan dengan menggunakanbahasa Indonesia. Kepada siapamereka merasa lebih senang/mudahmenggunakan bahasa Indonesia,kepada siapa mereka merasa lebihpintar menggunakan bahasaIndonesia, atau kepada siapa merekamerasa lebih bergengsi menggunakanbahasa Indonesia.Dari Tabel 6 di atas dapatdiketahui perasaan responden ketikamenggunakan  bahasa Indonesia saatberkomunikasi dengan orang lain.Responden paling senang/mudahmenggunakan bahasa Indonesia“ketika menjelaskan ilmupengetahuan kepadasiswa/mahasiswa,”  terdapat 53responden (54,1%) menyatakan
sangat setuju, 36 responden (36,7%)menyatakan setuju, dan  empatresponden (4,1%) menyatakan
setengah setuju setengah tidak setuju.Sementara itu, terdapat saturesponden (1,0%) menyatakan
ketidaksetujuannya dan terdapat

responden yang tidak memilih untukmengungkapkan perasaannya yakniempat responden (4,1%). Perasaanresponden senang/mudahmenggunakan bahasa Indonesia“ketika menjelaskan ilmupengetahuan kepada guru/dosen,”ditemukan 47 responden (48,0%)menyatakan sangat setuju, 36responden (36,7%) menyatakan
setuju, dan  enam responden (6,1%)menyatakan setengah setuju setengah
tidak setuju. Sementara itu, terdapatdua responden (2,0%) menyatakan
ketidaksetujuannya dan tujuhresponden (7,1%) yang tidak memilihuntuk mengungkapkan perasaannya.Perasaan responden lebih pintarmenggunakan bahasa Indonesia“ketika menjelaskan ilmupengetahuan kepadasiswa/mahasiswa,” ditemukan 49responden (50,0%) menyatakan
sangat setuju, 36 responden (36,7%)menyatakan setuju, dan  delapanresponden (8,2%) menyatakan
setengah setuju setengah tidak setuju.Sementara itu,  satu responden (1,0%)menyatakan ketidaksetujuannya danempat responden (4,1%) yang tidak
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memilih untuk mengungkapkanperasaannya. Perasaan respondenlebih pintar menggunakan bahasaIndonesia “ketika menjelaskan ilmupengetahuan kepada guru/dosen,”ditemukan 37 responden (37,8%)menyatakan sangat setuju, 42responden (42,9%) menyatakan
setuju, dan  10 responden (10,2%)menyatakan setengah setuju setengah
tidak setuju. Sementara itu, terdapatlima responden (2,0%) menyatakan
ketidaksetujuannya dan  terdapat jugaresponden yang  tidak memilih untukmengungkapkan perasaannya yakniempat responden (4,1%)Masih berdasarkan Tabel 6untuk  mengetahui perasaanresponden lebih bergengsimenggunakan bahasa Indonesia“ketika menjelaskan ilmupengetahuan  kepadasiswa/mahasiswa,”  terdapat 33responden (33,7%) menyatakan
sangat setuju, 35 responden (35,7%)menyatakan setuju, dan 15 responden(15,3%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju. Selain itu,terdapat 11 responden (11,2%)menyatakan tidak setuju dan saturesponden (1,0%) menyatakan sangat
tidak setuju. Bakhan,  terdapat  empatresponden (4,1%) yang tidak memilihuntuk mengungkapkan perasaannya.Sementara itu,  responden merasalebih bergengsi menggunakan bahasaIndonesia “ketika menjelaskan ilmupengetahuan kepada guru/dosen,”ditemukan 39 responden (39,8%)menyatakan sangat setuju, 32responden (32,7%) menyatakan
setuju, dan  sembilan responden(9,2%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju. Sementara itu,terdapat sembilan responden (9,2%)menyatakan tidak setuju dan duaresponden (2,0%)menyatakan sangat
tidak setuju. Selain itu, terdapat tujuh

responden (7,1%)  yang tidak memilihuntuk menyatakan kesetujuan, ragu-
ragu, dan ketidaksetujuannya.
Sikap Responden terhadap Bahasa
AsingMeskipun sikap responden terhadapbahasa Indonesia sangat positif tidakmenutup kemungkinan sikapresponden terhadap bahasa asing jugapositif. Hal ini dilandasi denganadanya pengembangan kosakata yanglebih banyak diserap dari bahasaasing. Penyerapan unsur bahasa asingharus mempertahankan daya ungkappemakai bahasa Indonesia dan harusmemungkinkan orang menyatakan isihatinya dengan tepat dan cermat. Jadi,penyerapan itu harus bersifat selektif.Unsur bahasa yang mengisikekosongan  akan memperkayabahasa Indonesia, sedangkan unsuryang berlebih dan mubazir fungsinyasebagai sarana komunikasi yangdimiliki bersama secara nasional.Pemilihan bahasa dalamberkomunikasi akan mencerminkanpandangan hidup dan sikap budayamasyarakat Indonesia. Oleh karenaitu, untuk  mengetahui seberapa jauhsikap responden terhadap bahasaasing kepada responden diajukanbeberapa pernyataan yang dimintakankesetujuan atau ketidaksetujuannya.Pernyataan-pernyataan ini untukmenjaring data, apakah sikapresponden positif terhadap bahasaasing atau sebaliknya. Ada limapernyataan yang diajukan, yakni (1)
Bahasa asing sangat penting bagi
orang Indonesia; (2) bahasa asing
mudah dipelajari; (3) Lama-kelamaan
bahasa asing akan menggantikan
bahasa Indonesia;(4) bahasa asing
sangat banyak dipakai di dunia
pendidikan; dan (5) Bahasa asing
lebih mudah mengungkapkan ilmu dan
teknologi modern.  Hasil dari jawaban-
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jawaban responden disajikan dalam Tabel  7 berikut.
Tabel 7

Pernyataan  Sikap Responden terhadap Bahasa Asing

Pernyataan SS S ½S½TS TS STS TM TOTALN % N % N % N % N % N % N %BA sangatpenting bagisemua orangIndonesia 41 41,8 33 33,7 11 11,2 2 2,0 0 0 11 11,2 98 100
BA mudahdipelajari 26 26,5 20 20,4 34 34,7 16 16,3 2 2,0 0 0 98 100Lama kelamaanBA akanmenggantikanBI 26 26,5 8 8,2 24 24,5 25 25,5 14 14,3 1 1,0 98 100
BA sangatbanyak dipakaidi duniapendidikan 26 26,5 30 30,6 28 28,6 13 13,3 0 0 1 1,0 98 100
BA lebihmudahmengungkapkan ilmu danteknologimodern

33 33,7 24 24,5 17 17,3 13 13,3 5 5,1 6 6,1 98 100
Keterangan: BI = Bahasa Indonesia, BA = Bahasa Asing, S = Setuju, SS = Sangat Setuju,½S½TS = Setengah Setuju Setengah Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, dan TM = TidakMemilihBerdasarkan  Tabel 7 di atasdapat diketahui sikap respondenketika diajukan pernyataan “Bahasaasing sangat penting bagi orangIndonesia,”  ditemukan  41 responden(41,8%) menyatakan sangat setuju, 33responden (33,7%) menyatakan
setuju, dan 11 responden (11,2)
setengah setuju setengah tidak setuju.Selain itu, ditemukan dua responden(2,0%) yang menyatakan
ketidaksetujuannya serta ditemukan11 responden (11,2%) yang tidakmemilih untuk menyatakankesetujuan, ragu-ragu, atauketidaksetujuannya.Dari jawaban respondenberdasarkan Tabel 7 dapat diketahuisikap responden terhadap bahasaasing juga positif. Sikap positif ini

tidak terlalu didukung  oleh jawabanresponden ketika diberikanpernyataan “Bahasa asing mudahdipelajari.” Ketika pernyataan itudiajukan, 26 responden (26,5%)menyatakan sangat setuju, 20responden (20,4%) menyatakan
setuju, dan 34 responden (34,7%)menyatakan setengah setuju setengah
tidak setuju serta terdapat 16responden (16,3%) menyatakan tidak
setuju dan dua responden (2,0%)menyatakan sangat tidak setuju. Sikappositif responden ini didukung puladengan jawaban responden ketikadiajukan pernyataan “Bahasa asingsangat banyak dipakai di duniapendidikan,” terdapat 26 responden(26,5%) yang menyatakan sangat
setuju, 30 responden (30,6%)



104

menyatakan setuju, dan 28 responden(28,6%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju. Selain itu,terdapat 13 responden (13,3%)menyatakan ketidaksetujuannya dansatu  responden (1,0%) yangmenyatakan tidak memilih.Sikap positif responden terhadapbahasa asing  tersebut setidaknya jugadidukung oleh jawaban  merekaterhadap pernyataan “Bahasa asinglebih mudah mengungkapkan ilmudan teknologi modern.” Ketikapernyataan ini diajukan, 33 responden(33,7%) menyatakan sangat setujudan 24 responden (24,5%)menyatakan setuju, terdapat 17responden (17,3%) menyatakan
setengah setuju setengah tidak setuju.Selain itu terdapat 13 responden(7,1%) menyatakan tidak setuju danlima responden (5,1%) menyatakan
sangat tidak setuju serta terdapatenam responden (6,1%) yang  tidakmemilih untuk menyatakan sikapterhadap pernyataan yang diajukan.Sementara itu, sikap positifresponden terhadap bahasa Indonesiadan  bahasa asing  hampir sama besarketika diajukan pernyataan “Lama-kelamaan bahasa asing akanmenggantikan bahasa Indonesia.” Darijawaban responden diketahui 34responden  (34,7%) menyatakan
kesetujuannya dan  39 responden

(39,8%) menyatakan
ketidaksetujuannya serta terdapat  24responden (24,5%) menyatakan
setengah setuju setengah tidak setujuatau ragu-ragu. Selain itu, terdapatsatu responden (1,0%) menyatakan
tidak memilih.Berdasarkan jawaban-jawabanresponden dari pernyataan yangdiajukan dapat diketahui bahwa sikapbahasa responden terhadap bahasaasing juga positif.   Sikap respondenterhadap bahasa asing positif, tetapimasih tergolong rendah dibandingkansikap positif responden terhadapbahasa Indonesia masih sangat tinggi.Selain itu,  kepada responden diajukanlagi beberapa pernyataan yangdimintakan kesetujuan atauketidaksetujuannya. Pernyataan iniuntuk  mengetahui    perasaanresponden sewaktu berbicara denganlawan bicaranya ketika menjelaskanilmu pengetahuan denganmenggunakan bahasa asing. Kepadasiapa mereka merasa lebihsenang/mudah menggunakan bahasaasing, kepada siapa mereka merasalebih pintar menggunakan bahasaasing, atau kepada siapa merekamerasa lebih bergengsi menggunakanbahasa asing.Hasil  dari  jawabanresponden disajikan dalam Tabel 8berikut.

Tabel 8
Pernyataan  Responden tentang Penggunaan Bahasa Asing

Pernyataan SS S ½S½TS TS STS TM TOTALN % N % N % N % N % N % N %Saya merasalebih senang/mudahmengunakan BAbila menjelaskanIP kepada siswa/mahasiswa
29 29,6 18 18,4 31 31,6 15 15,3 1 1,0 4 4,1 98 100

Saya merasa 2 23, 1 13, 3 33, 1 14, 8 8,2 7 7,1 98 100
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lebih senangmengunakan BAbila menjelaskanIP kepadaguru/dosen
3 5 3 5 3 7 4 3

Saya merasalebih pintarmengunakan BAbila menjelaskanIP kepada siswa/mahasiswa
1 1,0 24 24,5 39 39,8 26 26,5 5 5,1 3 3,1 98 100

Saya merasalebih pintarmengunakan BAbila menjelaskanIP kepadaguru/dosen
21 21,4 15 15,3 29 29,6 23 23,5 5 5,1 5 5,1 98 100

Saya merasalebih bergengsimengunakan BAbila menjelaskanIP kepada siswa/msiswa
24 24,5 24 24,5 30 30,6 17 17,3 2 2,0 1 1,0 98 100

Saya merasalebih bergengsimengunakan BAbila menjelaskanIP kepadaguru/dosen
24 24,5 20 20,4 25 25,5 14 14,3 10 10,2 5 5,1 98 100

Keterangan: BA = Bahasa Asing, IP = Ilmu PengetahuanPernyataan berikut adalahperasaan responden ketikamenggunakan  bahasa asing sewaktuberkomunikasi dengan orang lain.Responden paling senang/mudahmenggunakan bahasa asing “ketikamenjelaskan ilmu pengetahuankepada siswa/mahasiswa,”  terdapat29 responden (29,6%) menyatakan
sangat setuju, 18 responden (18,4%)menyatakan setuju, dan  31 responden(31,6%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju. Sementara itu,terdapat 15 responden (15,3%)menyatakan tidak setuju dan saturesponden (1,0%) menyatakan sangat
tidak setuju bahkan terdapatresponden yang tidak memilih untukmengungkapkan perasaannya yakniempat responden (4,1%). Selain itu,perasaan responden senang/mudahmenggunakan bahasa asing “ketika

menjelaskan ilmu pengetahuankepada guru/dosen,” ditemukan 23responden (2,5%) menyatakan sangat
setuju, 13 responden (13,3%)menyatakan setuju, dan  33 responden(33,7%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju. Dari pernyataanyang sama ditemukan 14 responden(14,3%) menyatakan tidak setuju,delapan responden (8,2%)menyatakan sangat tidak setuju, dantujuh responden (7,1%) yang tidakmemilih untuk mengungkapkanperasaannya.Sementara itu, perasaanresponden lebih pintar menggunakanbahasa asing “ketika menjelaskan ilmupengetahuan kepadasiswa/mahasiswa,” terdapat  saturesponden (1,0%) menyatakan sangat
setuju, 24 responden (24,5%)menyatakan setuju, dan  39 responden



106

(39,8%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju. Selain itu,terdapat 26 responden (26,5%)menyatakan tidak setuju, limaresponden (5,1%) menyatakan sangat
tidak setuju, dan tiga responden(3,1%) yang tidak memilih untukmengungkapkan perasaannya.Perasaan responden lebih pintarmenggunakan bahasa asing “ketikamenjelaskan ilmu pengetahuankepada guru/dosen,” terdapat 21responden (21,4%) menyatakan
sangat setuju, 15 responden (15,3%)menyatakan setuju, dan  29 responden(29,6%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju. Sementara itu,terdapat 23 responden (23,5%)menyatakan tidak setuju, limaresponden (5,1%) menyatakan sangat
tidak setuju,  dan  terdapat jugaresponden yang  tidak memilih untukmengungkapkan perasaannya yaknilima  responden (5,1%)Berdasarkan Tabel 8  di atasdapat diketahui pula perasaanresponden lebih bergengsi “ketikamenjelaskan ilmu pengetahuankepada siswa/mahasiswa,”  terdapat24 responden (24,5%) menyatakan
sangat setuju, 24 responden (24,5%)menyatakan setuju, dan  30 responden(30,6%) menyatakan setengah setuju
setengah tidak setuju. Selain itu,terdapat 17 responden (17,3%)menyatakan tidak setuju, duaresponden (2,0%) menyatakan sangat
tidak setuju, dan   terdapat  saturesponden (1,0%) yang tidak memilihuntuk mengungkapkan perasaannya.Sementara itu,  responden merasalebih bergengsi menggunakan bahasaasing “ketika menjelaskan ilmupengetahuan kepada guru/dosen,”ditemukan 24 responden (24,5%)menyatakan sangat setuju, 20responden (20,4%) menyatakan
setuju, dan  25 responden (25,5%)

menyatakan setengah setuju setengah
tidak setuju. Dari pernyataan tersebut,terdapat 14 responden (14,3%)menyatakan tidak setuju dan 10responden (10,2%) menyatakan
sangat tidak setuju. Selain itu, terdapatlima responden (5,1%)  yang tidakmemilih untuk menyatakan perasaan
setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju.
SIMPULANBerdasarkan hasil analisis di atasdapat diketahui bahwa sikap positifresponden/pengajar terhadap bahasaIndonesia masih sangat tinggi. Hal inidapat diketahui dari persentasekesetujuan  terhadap pernyataan yangdiajukan kepada responden. Ada limapernyataan yang diajukan, yakni (1)
Bahasa Indonesia sangat penting bagi
semua orang Indonesia, persentasekesetujuan responden mencapai 99%;(2) Semua  orang Indonesia harus
belajar bahasa Indonesia persentasekesetujuan responden mencapai 98%;(3) bahasa Indonesia mudah dipelajaripersentase kesetujuan respondenmencapai 79,6%; (4) bahasa
Indonesia sangat banyak dipakai
dalam dunia pendidikan persentasekesetujuan responden mencapai
91,9%; dan (5) Bahasa Indonesia
lebih mudah daripada bahasa asingpersentase kesetujuan respondenmencapai 83,7%.Sikap positif ini didukung pulaoleh perasaan responden/pengajarsaat menggunakan bahasa Indonesia,persentase kesetujuannya masihsangat tinggi. Perasaan lebih
senang/mudah mengunakan BI bila
menjelaskan IP kepada siswa/
mahasiswa persentase kesetujuanresponden mencapai 90,8%; perasaan
lebih senang/mudah mengunakan BI
bila menjelaskan IP kepada guru/dosenpersentase kesetujuan respondenmencapai 84,7%; perasaan lebih
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pintar menggunakan BI bila
menjelaskan IP kepada
siswa/mahasiswa persentasekesetujuan responden mencapai
86,7%; perasaan lebih pintar
mengunakan BI bila menjelaskan IP
kepada guru/dosen persentasekesetujuan responden mencapai
80,7%; perasaan lebih bergengsi
mengunakan BI bila menjelaskan IP
kepada siswa/mahasiswa persentasekesetujuan responden mencapai
69,6%; dan perasaan lebih bergengsi
mengunakan BI bila menjelaskan IP
kepada guru/dosen persentasekesetujuan responden mencapai
72,5%.Meskipun sikap bahasaresponden/pengajar terhadap bahasaIndonesia sangat positif, sikap bahasaresponden/pengajar terhadap bahasaasing juga positif.Sikap positif responden terhadapbahasa asing masih tergolong rendahdibandingkan sikap positif respondenterhadap bahasa Indonesia yangsangat tinggi.  Hal ini dapat diketahuidari persentase kesetujuan  terhadappernyataan yang diajukan kepadaresponden. Ada lima pernyataan yangdiajukan,yakni(1) Bahasa asing sangat
penting bagi orang Indonesiapersentase kesetujuan respondenmencapai 75,5%; (2) bahasa asing
mudah dipelajari persentasekesetujuan hanya mencapai 46,9%;(3) Lama-kelamaan bahasa asing akan
menggantikan bahasa Indonesiapersentase kesetujuan hanyamencapai 34,7%;(4) bahasa asing
sangat banyak dipakai di dunia
pendidikan persentase kesetujuanmencapai 57,1%;  dan (5) Bahasa
asing lebih mudah mengungkapkan
ilmu dan teknologi modern persentasekesetujuan mencapai 58,2%.Sikap positif responden yangrendah terhadap bahasa asingdidukung pula oleh perasaan

responden/pengajar saatmenggunakan bahasa asing,persentase kesetujuan responden jugasangat rendah. Perasaan lebih
senang/mudah mengunakan BA bila
menjelaskan IP kepada
siswa/mahasiswa persentasekesetujuan responden hanyamencapai 48%; perasaan lebih
senang/mudah mengunakan BA bila
menjelaskan IP kepada guru/dosenpersentase kesetujuan respondenhanya mencapai 37%;perasaan lebih
pintar mengunakan BA bila
menjelaskan IP kepada
siswa/mahasiswa persentasekesetujuan responden hanyamencapai 25,5%; perasaan lebih
pintar mengunakan BA bila
menjelaskan IP kepada guru/dosenpersentase kesetujuan respondenhanya mencapai 36,7%; perasaan
lebih bergengsi mengunakan BA bila
menjelaskan IP kepada
siswa/mahasiswa persentasekesetujuan responden hanyamencapai 49%; dan perasaan lebih
bergengsi mengunakan BA bila
menjelaskan IP kepada guru/dosenpersentase kesetujuan respondenhanya mencapai 45%.
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Tipe-Tipe Reduplikasi dalam Bahasa Mandarin
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AbstractThis research, which is entitled Reduplication types in Mandarin Language,aims to describe the reduplication types in Mandarin language based on itsform, semantic meaning, dan function. This research was conducted usingthe descriptive-qualitative approach to describe reduplication types of noun,reduplication types of adjective, and reduplication types of verb. The datagathering process uses the observation and library research method whilethe data analysis uses the descriptive method.
Keywords: Mandarin language, reduplication.

AbstrakPenelitian yang berjudul Tipe-Tipe Reduplikasi dalam Bahasa Mandarin inibertujuan untuk mendeskripsikan tipe-tipe reduplikasi dalam bahasaMandarin berdasarkan bentuk, makna semantik, dan fungsi. Penelitian inidilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif  untukmendeskripsikan tipe-tipe reduplikasi nomina, ajektiva, dan verba.Pemerolehan data dilakukan menggunakan metode observasi dan kajianpustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif.
Kata-kata Kunci: bahasa Mandarin, reduplikasi.
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PENDAHULUANBahasa Mandarin mempunyai penuturasli terbanyak di seluruh dunia. Bukanhanya di negeri China, bahasaMandarin bahkan telah menjangkau keluar negeri, misalnya Singapura,Malaysia, dan negara lain yangmempunyai penduduk keturunanChina. Karena ekonomi Chinaberkembang pesat, bukan hanyapenutur asli China dan keturunanChina di luar negeri yang inginmempelajari bahasa Mandarin, tetapiorang asing yang sama sekali tidakmengenal bahasa ini pun menganggapbahwa penguasaan bahasa Mandarinakan sangat bermanfaat bagi mereka.Oleh karena itu, bahasa Mandarinmenempati posisi yang semakinpenting dalam khazanah bahasa dunia.Menurut Chaer & Kridalaksana(Kushartanti, 2005:4-5) bahasa ituproduktif dan berkembang. Meskipununsur-unsur bahasa terbatas, tetapidengan unsur-unsur itu dapat dibuatsatuan bahasa yang jumlahnya tidakterbatas. Sebagai alat komunikasi,salah satu aspek bahasa padaumumnya memiliki beberapakekhasan tersendiri yangmembedakannya dengan bahasa lain.Menurut informasi dari pusat kajianbahasa Mandarin (2010), bahasaMandarin mempunyai 94 ribu katahingga akhir tahun 2010. MenurutChaer (2007: 48-49), dalampembentukan istilah baru, sebuahkonsep yang belum ada lambangnyadicarikan atau dibuatkan lambangnya,entah dengan mengambil darikhazanah lambang-lambang yangsudah ada, meminjam dari bahasa lain,atau benar-benar ciptaan baru.Berdasarkan teori tersebut, kata-katabahasa Mandarin juga masih akanbertambah hari demi hari, kerenabanyak kata asing dan kata ilmiahyang baru diterima oleh masyarakat

China, kemudian dimasukan ke dalamkamus bahasa Mandarin. Dari 94 ribukata ini, kata-kata yang seringdigunakan oleh masyarakat Chinahanyalah sekitar 3500 kata. Jumlahkata bahasa Mandarin yang teramatbanyak ini menjadi kekhasan bahasaMandarin. Kedua, bahasa Mandarinmempunyai empat nada dan setiapnada memiliki kata-kata yang artinyaberbeda. Ketiga, Bahasa Mandarinmerupakan salah satu bahasa darirumpun bahasa Sino-Tibet tetapimempunyai keunikan dalam sistemsendiri. Secara tipologis-morfologis,bahasa Mandarin termasuk bahasaisolatif. Karena Bahasa Mandarin tidakmengalami perubahan bentuk dalamsatu kata, reduplikasi merupakan salahsatu cara yang membentuk kata baru.Reduplikasi dalam bahasa Mandarinterjadi di berbagai kelas kata, misalnyapada kata benda, kata verba, kata sifat,dan sebagainya. Dalam makalah ini,penulis akan mendeskripsikan tipe-tipe reduplikasi dalam bahasaMandarin sesuai dengan berbagai kelaskata dan menjelaskan arti semantiktipe-tipe reduplikasi kata tersebut.
LANDASAN TEORIPembentukan kata dalam prosesreduplikasi terdapat pada berbagaibahasa di dunia, seperti bahasaJerman, bahasa Inggris, bahasaIndonesia, dan bahasa Mandarin (Chen,2008). Reduplikasi pada umumnyamempunyai makna pokokpenjamakan, ketidaktentuan danpenekanan. Selain makna pokoktersebut, masih terdapat berbagaimacam makna yang merupakanvariasi makna pokok sesuai denganposisi kata reduplikasi dalam kalimat.Karena dipengaruhi faktorsemantik, bahasa Mandarin mengalamiketerbatasan ketika reduplikasi, iniberarti bukan semua verba
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mempunyai bentuk atau polareduplikasi (Chen, 2007). Oleh karenaitu, walaupun bahasa Mandarintermasuk bahasa isolatif yang klasik,bahasa Mandarin sama sekali tidakmemiliki pembentukan kata atauperubahan bentuk kata. Jikaberbanding dengan bahasa fleksi,perubahan bentuk kata dalam bahasaMandarin memang kurang produktif.Akan tetapi reduplikasi menjadi polapembentukan kata yang utama.Harrison menunjukan bahwa adadua arah reduplikasi, yaitu reduplikasiarah kiri (leftward reduplication) danreduplikasi arah kanan (rightward
reduplication) (Simatupang, 1983).Dalam bahasa Mandarin terdapatreduplikasi dari arah kiri dan jugareduplikasi arah kanan. Reduplikasidalam bahasa Mandarin terjadi padaberbagai jenis kata, misalnya pada katabenda, keta verba, kata sifat dansebagainya.
METODE PENELITIANPenelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif. Pendekatankualitatif merupakan prosedurpenelitian yang menyajikan data dalambentuk data deskriptif yang bisaberasal dari data lisan maupun tulisdari subjek penelitian (Bogdan andBiklen, 1982:39-48).Selanjutnya, Bogdan and Biklen(1982) berpendapat bahwa padapenelitian kualitatif, data diperolehdalam bentuk kata atau gambar yangmerupakan perilaku dan kegiatanberbahasa. Berdasarkan penjelasantersebut, sumber data dalam penelitianini diambil dari penelitian yang telahdibahas oleh para linguis China dancontoh-contoh yang diguna olehpenutur China dalam percakapansehari-hari.Pengumpulan data dilakukandengan metode membaca dan menulis

kembali. Data yang terkumpulkemudian melalui beberapa tahapananalisis. Setelah itu, penulis memeriksamakalah kembali.
PEMBAHASANJenis kata yang akan dibahas dalammakalah ini adalah kata benda, kataverba dan kata sifat. Kata dasar dalambahasa Mandarin dapat terdiri darisatu morfemis, dua morfemis, atau tigamorfemis ke atas. Akan tetapi,mayoritas kata dasar dalam bahasaMandarin terdiri dari satu atau duamorfemis. Kata-kata yang memiliki tigakata ke atas kemungkinanbesar adalahkata reduplikasi. Dalam bahasaMandarin satu morfemis dilambangkandengan satu Hanzi, dua morfemisdilambangkan dengan dua Hanzi.Misalnya kata dasar Nǐn“anda”dilambangkan dengan hanzi您, kata
Xiǎng niàn “rindu” dilambangkandengan Hanzi想念, dsb.
Reduplikasi Kata Benda dalam
Bahasa MandarinReduplikasi kata benda dalam bahasaMandarin mempunyai pola AA (katadasar A), pola ABB (kata dasar AB),pola AAB (kata dasar AB), pola AABB(kata dasar AB), dan pola ABAB (katadasar AB).
Pola AA:A+R>AA(1) kata dasar饭（fàn）“nasi” + R>饭饭（fàn fàn）kata dasar马（mǎ）“kuda”+ R>马马（mǎ mǎ）
吃饭饭，吃完饭饭骑马马。chī fàn   fàn,   chī   wán fàn   fàn qímǎ  mǎ.makan  nasi nasi, makan  sudah nasinasi   naik  kuda kuda.“Maem, sudah maem naik kuda-kuda.”
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Reduplikasi kata benda饭饭（fànfàn）dan马马（mǎ mǎ）adalahbahasa kanak-kanak. Ketika anak kecil(umur 1-4 pada umumnya) berbicaradengan orang dewasa, mereka akanmenggunakan bahasa kanak-kanak. Iniadalah salah satu ciri dalam prosesanak-anak belajar berbicara dan jugaciri utama yang membedakan bahasakanak-kanak dengan bahasa orangdewasa. Reduplikasi kata benda adakemungkinan mewakili kelompok kataatau frasa. Misalnya, 吃饭饭（chīfànfàn “makan nasi” mungkin hanyadiwakili oleh reduplikasi katabenda饭饭（fàn fàn “nasi-nasi”, sepertibahasa anak-anak dalam bahasaIndonesia frasa “makan nasi” menjadi“maem”.(2) kata dasar 家 ( jiā) + R >家家 ( jiājiā)
年前, 几乎家家都要打年糕,
那是一件很隆重的事。nían qián, jī hū jiā jiā dōu yào dǎ niángāo, nà shì yī jiàn hěn lóng zhòng deshì.Tahun sebelum, berapa hampir rumahrumah semua mau buat tahun kue, ituadalah satu buah sangat istimewaperistiwa“Sebelum tahun baru Imlek, hampirsetiap keluarga membikin kue tahun,itu adalah peristiwa yang sangatistimewa.”Pada kalimat di atas, kata家 ( jiā)“rumah” dapat direduplikasimenjadi家家 ( jiā jiā). Ketikamengalami reduplikasi, kata tersebutmengandung arti “seluruh”, “semua”atau “setiap”. Misalnya kata dasar 家 (jiā) “rumah”  ketika mengalamireduplikasi menjadi kata家家 ( jiā jiā),arti kata baru itu berarti “seluruhrumah”, atau yang lebih sesuai denganarti kalimat tersebut, maksudnya yaitu“seluruh keluarga”. Kata-kata yang

begitu masih ada 人(rén) “orang” + R>人人(rén rén) “setiap orang”, 日(rì)“hari” + R >日日(rìrì) “setiap hari ”.
Pola ABB: AB+R>ABBKata dasar 山沟 ( shān gōu) “parit diantara pegunungan” + R >山沟沟(shān gōu gōu) “ parit di antarapegunungan”.(3).我的家就处在那个山沟沟中间.Wǒ de jiā jiù chǔ zài  nà gè shān gōugōu zhōng jiān.Saya   rumah terletak   itu buah gunungparit  tengan“Rumah saya terletak dalam parit diantara pergunungan itu.”Kata tersebut kemungkinanbesar muncul di karya-karya sastra.Ketika mengalami reduplikasi, kata itutidak berubah arti. Akan tetapi, ketikapembicara menggunakan katatersebut, berarti pembicara menyukaibenda itu. Pada kalimat di atas,pembicara tidak hanya mengatakanposisi rumahnya tetapi jugamengekspresikan bahwa ia menyukaisuasana di sana.
Pola AAB:AB+R>AABkata dasar 拉面 ( lā miàn ) “miepanjang” + R >拉拉面 ( lā lā miàn ) “mie panjang”.(4).等会儿我们去吃拉拉面.Děng huì’er  wǒ men  qù    chī lā lāmiàn.Sebentar      kita    pergi   makan  tarikmie“Sebentar     kita     pergi  makan  miepanjang.”Kata拉( lā) “tarik” tidak berubah artiketika mengalami reduplikasi.拉面 ( lāmiàn ) adalah salah satu jenis mieterkenal di China khususnya di ChinaUtara. Panjangnya mie tersebut bisamencapai puluhan meter. Pada kata
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dasar拉面 ( lā miàn), kata pertama 拉(lā) adalah kata verba yang berarti“tarik”. Ketika kata拉( lā) bergabungdengan kata面 (miàn) “mie”, kemudianmuncullah kata benda baru拉面 ( lāmiàn ) yang berarti “mie panjang”.Karena mie tersebut terlalu panjang,orang harus menarik-narik mie ketikamemakannya. Oleh karena itu,kata拉面 ( lā miàn ) dapat disebut “miepanjang”. Dalam pola AAB, fungsi kataA untuk menekankan danmendeskripsikan kata benda B.Misalnya pada contoh di atas, 拉拉面 (lā lā miàn ) “mie tarik ” atau disebutjuga “mie panjang”, kata 拉(lā)digunakan untuk menekankan katabenda拉面 (lā miàn ) dan menjelaskanbahwa mie itu panjang sekali sehinggaharus ditarik terus.
Pola AABB: (A+R) + (B +R) >AABBKata dasar瓶罐(píng guàn ) “botolkaleng”+R>瓶瓶罐罐(píng píng guànguàn) “botol-botol dan kaleng-kaleng.”(5).垃圾堆里满是瓶瓶罐罐.Lā jī    duī    lǐ     mǎn   shì píng  píngguàn  guàn.Sampah  tumpuk dalam  semua adalahbotol-botol kaleng-kaleng.“Di tempat sampah terkumpul botol-botol dan kaleng-kaleng.”Pola AABB ini berbeda denganpola-pola yang sudah dijelaskan di atas.Pola ini berdasarkan pada kata A dan B,kata dasar A dan B masing-masingmelalui reduplikasi kemudian menyatumenjadi kata benda baru. Arti katabaru itu menekankan bahwa jumlahbenda dasarnya banyak sekali.Misalnya dalam contoh tersebut, 瓶(píng) “botol” jika mengalamireduplikasi menjadi 瓶瓶 (ping píng)berarti jumlah botol yangdimaksudkan banyak atau dengan katalain itu adalah kata jamak. Begitu juga

dengan kata罐(guàn) “kaleng”, ketikakata ini mengalami reduplikasi, katabenda baru罐罐 (guan guàn) tersebutbermakna “kaleng-kaleng”.
Pola ABAB: Kata dasar AB +R >
ABABKata dasar 意思(yì si) “ makna” +R>意思意思 (yì si yì si)(6). 不干工作没有意思,
干点工作意思意思.Bú gàn    gōng zuò méi yǒu yì si,   gàndiǎn gōng zuò yì si yì si.tidak melakukan kerjaan  tidak adamakna, melakukan sedikit kerjaanmakna makna.“Tidak ada makna jika tidak bekerja,melakukan pekerjaan sedikit supayabermakna.”Kata benda意思(yì sī) ketikamengalami reduplikasi, bukan hanyamaknanya yang berbeda tetapi kelaskatanya juga berubah menjadi katakerja. Kata-kata yang tergolong dalampola reduplikasi ABAB hanyakata意思(yì sī) tersebut.
Ciri-Ciri Semantik Pada Kata
Reduplikasi Kata Benda
Arti kata reduplikasi tidak berubahPada Pola AA contoh吃饭饭（chīfànfàn） “makan nasi ”, kata bendareduplikasi tidak berubah makna. Polakata reduplikasi ini hanya untukmengekspresikan kesukaan padabenda tersebut. Kata-kata tersebutmayoritas adalah bahasa remaja danbahasa internet.
Kata reduplikasi berubah artiSetelah menjadi kata bendareduplikasi, sering kali kata tersebutberubah makna menjadi lebih luas.Misalnya pada pola AA家 ( jiā) + R>家家 ( jiā jiā), arti kata tersebut dari“keluarga” berubah menjadi “seluruhkeluarga”.
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Reduplikasi Kata SifatMenurut data dari makalah Zhu yangberjudul analisis reduplikasi semantik
kata sifat dalam bahasa Mandarin,jumlah kata sifat dalam bahasaMandarin ada sebesar 1212 buah. Pada227 buah kata monosilabik terdapat114 buah kata sifat reduplikasi. Pada985 kata sifat disilabik terdapat 309buah kata reduplikasi. Dari datatersebut sekitar 35% kata sifat dapatmengalami reduplikasi. Setelahmengalami reduplikasi, kata-kata sifatdapat diletakkan di posisi atribut,posisi adverbial, posisi predikat danjuga posisi pelengkap. Berikut penulisakan mendeskripsikan pola reduplikasikata monosilabik dan pola reduplikasikata disilabik masing masing. Kata sifatdalam Bahasa Mandari mempunyaibanyak pola reduplikasi, seperti polaAA (kata dasar A), pola ABB (kata dasarAB ), pola ABAC (kata dasar A), polaABCA (kata dasarA), pola AABB (katadasar AB); pola ABAB (kata dasar AB),pola A里AB (kata dasarA), pola ABCC(kata dasar C), pola BAA (kata dasar A),dan lain-lain.
Pola Reduplikasi Kata Monosilabik
Pola AA: kata dasar A+R> AAKata sifat pola AA harus diikuti katapartikel 的 (de). Kata的 (de) ini hanyauntuk menandakan bahwa katasebelumnya adalah kata sifat. Misalnyakata dasar 白(bái) “putih” ketikamengalami reduplikasi menjadi白白(bái bái) itu belum terlihat kata sifatnya.Kata tersebut harus diikuti partikel的(de) menjadi白白的( bái bái de).(7).那只小狗白白的.Nà zhī xiǎo gǒu bái bái de.Itu ekor anjing putih putih“Anjing itu (berbulu) putih.”Pada contoh di atas, katadasar白(bái) “putih” mengalamireduplikasi dan menjadi kata sifat

baru白白的( bái bái de) yang tidakmengubah kelas kata. Kata tersebutbermaksud untuk mengekpresikankesukaan pembicara kepada bendatersebut. Seperti contoh di atas,kata白白的( bái bái de) menandakanbahwa pembicara itu suka denganwarna bulu anjing itu dan inginmengungkapan bahwa ia menyukaianjing tersebut.
Pola ABB: Kata dasar A + (B+R) >
ABBProses reduplikasi pola ABB itu adalahsebagai berikut: kata dasar B yangtelah mengalami reduplikasi itukemudian digabungkan dengan kata A.Fungsi reduplikasi ini adalahmenekankan keadaan kata dasar A.Perhatikan contoh berikut:(8).那个人皮肤黑.Nà  gè   rén  pí fū  hēi.Itu seorang orang kulit  hitam“Orang itu berkulit hitam.”(9).那个人皮肤黑乎乎的.Nà gè    rén   pí fū hēi hū hū de.Itu seorang orang kulit    hitam.“Orang itu warna kulitnya hitam.”Kata sifat dasar, setelahmengalami reduplikasi A + (B+R) tidakmengalami perubahan arti, namunlebih menekankan tingkat kata sifat A.Pada contoh (9), kata 黑乎乎 (hēi hūhū) “hitam” lebih menekankan objekyang dideskripsikan yaitu warna kulitorang itu, bukan objek lain. Lebihlanjut lagi, kata tersebutmengekspresikan bahwa kulit orangtersebut bukan hitam biasa tetapi lebihhitam dari pada orang biasa. Tingkatkehitamannya antara hitam biasa dansangat hitam. Pada contoh (8),pembicara hanya ingin berkata bahwaorang itu berkulit hitam, tidakmenekankan tingkat kehitamannya.Setelah terjadi reduplikasi, kata dasar
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tersebut tidak mengalami perubahanarti, akan tetapi lebih menekankantingkat kata sifat A, yaitu kata
黑（hēi）“hitam”.
Pola ABAC: A+ B+(A+R)+B > ABACKata dasar笨 (bèn)手 (shǒu)笨 (bèn)
脚 (jiǎo)(10).笨手笨脚的女人以后没有人要.Bèn   shǒu   bèn  jiǎo de  nǚ rén  yǐ hòuměi  yǒu  rěn  yào.Bodoh tangan bodoh  kaki    wanitamasa nanti  tidak ada  orang  mau.“Wanita yang tangan dan kakinya tidakcekatan tidak akan dilamar.”Kata tersebut adalah salah satukata idiom dalam bahasa Mandarin.Mayoritas kata idiom bahasa Mandarinberdiri dari empat kata. Seperti contohdi atas笨 (bèn) 手 (shǒu) 笨 (bèn) 脚(jiǎo), kata idiom ini terdiri atas kata笨(bèn) , kata手 (shǒu) ,  kata笨 (bèn) ,dan kata脚 (jiǎo). Kata idiom tersebutdapat dibagi menjadi dua kelompokyaitu kata笨 (bèn) 手 (shǒu) dan kata
笨 (bèn) 脚 (jiǎo). Dua kata itu dapatditerjemahkan menjadi 笨 (bèn) 手(shǒu) “tangan yang bodoh” dan笨(bèn)脚 (jiǎo) “kaki yang bodoh”. Akantetapi, dua kata itu biasanya tidakdipisah menjadi笨 (bèn) 手 (shǒu)atau笨 (bèn) 脚 (jiǎo) saja melainkandigabung menjadi satu kata idiom.Setelah kata笨 (bèn) mengalamireduplikasi kata tersebut tidakberubah arti, namun tingkatkesastraannya terlihat lebih tinggi.
Pola ABCA: A + B + C+(A+R) > ABCAHanya satu kata sifat reduplikasiberpola ABCA dalam bahasa Mandarinyakni 微(wēi)乎(hū )其(qī)微(wēi).Pada idiom tersebut, lambang乎(hū )dan其(qī) adalah kata partikel yangberfungsi menggabungkankata微(wēi) menjadi idiom.

Kata微(wēi) berarti kecil dan telahmengalami reduplikasi.Kata微(wēi)乎(hū )其(qī)微(wēi) ituberarti “kecil kecil” atau dengan katalain “sangat kecil”. Fungsi reduplikasiini sama dengan fungsi reduplikasiABAC yaitu tingkat kesastraan kataterlihat lebih tinggi jika telah menjadiidiom.
Pola Reduplikasi Kata Disilabik
Pola AABB:AB+R>AABBKata dasar 高兴(gāo xìng) + R>高高兴兴 (gāo gāo xìng xìng)(11).他每天都高高兴兴的.Tā   měi  tiān  dōu gāo gāo xìng xìng de.Dia  setiap hari  semua  senang senang.“Dia bersenang-senang setiap hari.”Pada contoh di atas, katareduplikasi高高兴兴 (gāo gāo xìngxìng) berasal dari kata高兴(gāo xìng).Ketika mengalami reduplikasi, arti katatersebut tidak mengalami perubahan,hanya lebih menekan keadaan subjek.Seperti contoh tersebut, katareduplikasi高兴高兴 (gāo gāo xìngxìng) yang berarti “senang” lebihmengekspresikan kesenangan subjekitu. Fungsi pola AABB itu mirip denganpola AA pada kata monosilabik, namundua pola tersebut ada perbedaannya.Dari segi bentuk, pada Pola AABB kataA dan B sesame mengalami reduplikasisedangkan pola AA hanya kata A yangdiulang. Dari segi perasaan yang ingindideskripsikan, pola AABB terlihatsedikit berat daripada pola AA.Perhatikan contoh berikut.(12).他每天都高兴.Tā  měi  tiān  dōu gāo xìng .Dia  setiap hari semua senang.“Dia bersenang-senang setiap hari.”(13)他每天都高高兴兴的.Tā měi  tiān  dōu gāo gāo xìng xìng de.Dia setiap hari  semua senang senang .“Dia bersenang-senang setiap hari.”
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(14).他每天都非常高兴.Tā měi tiān dōu fēi cháng gāo xìng .Dia setiap hari sangant senang .“Dia setiap hari pun sangat senang.”Pada contoh (12) dan (13), jikakalimat tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia akan terlihatsama. Sebetulnya perasaan pembicarasudah berbeda ketika menggunakandua kata tersebut. Katareduplikasi高高兴兴 (gāo gāo xìngxìng) yang berarti “senang” sedikitlebih mengekspresikan kesenangandaripada kata高兴(gāo xìng). Jika didepan kata高兴(gāo xìng) berada kataketerangan非常(fēi cháng) “sangat”,tingkat kesenangan subjek akan lebihtinggi lagi. Oleh karena itu, menuruttingkat perasaan kata tersebut, dapatdiperkirakan bahwa pola AABB sedikitlebih berat daripada pola AA.
Pola ABAB: kata dasar AB+R > ABABKata dasar高兴(gāo xìng) + R>高兴高兴 (gāo gāo xìng xìng)Serta kata dasar高兴(gāo xìng) inisama dengan kata dasar pada polaAABB sebelumnya. Berbanding denganpola AABB, pola ABAB lebih memberipenekanan pada perasaan subjek.Seperti contoh高兴高兴 (gāo gāo xìngxìng) pada pola ABAB ini, kata tersebutdapat diterjemahkan menjadi kata“sangat senang”. Hal ini berbedadengan kata高高兴兴 (gāo gāo xìngxìng) pada pola AABB yang hanyasedikit memberi penekanan padaperasaan senang.
Pola  A里AB:Pada pola A里AB, kata 里 (lǐ) “dalam”adalah kata tetap dalam pola ini. Ketikakata dasar mengalami reduplikasimenjadi kata berpola A里AB, arti katapun berubah. Perhatikan contoh

berikut:(14).远离这些啰里啰唆的少妇.Yuǎn lí zhè xiē luō lǐ luō suō de shào fù.hindar    ini  sebagian  bawel     janda.“Menhindar(lah) dari janda-jandabawel itu.”Pada contoh tersebut, kata
啰里啰唆(luō lǐ luō suō) “bawel”mengandung arti merendahkan ataumenghina orang lain. Seperti contoh diatas, pembicara mengatakan bahwajanda-janda tersebut bawel dan sedikitmenghinanya.
Pola ABCC(15).他看着我,可怜巴巴的样子.Tā kàn zhe wǒ , kě lián bā bā de yàngzi.Dia lihat   saya, kasihan     wajah.“Dia melihat saya dengan wajah yang(sangat) kasihan.”Pada pola ini, kata C yangmengalami reduplikasi. Jika C tidakdigabung dengan kata AB, katatersebut tidak akan memiliki arti.Misalnya kata 巴巴(bā bā) tidakdigunakan sendiri, sedangkan jikadigabung dengan kata 可怜 (kě lián)“kasihan” kata tersebut akan berarti“sangat kasihan”.
Pola ABB: AB+R>ABB(16).我家门前是一片金黄黄的麦田.Wǒ jiā mén qián shì yí piàn jīn huánghuáng de mài tián.Saya rumah depan adalah satu buahemas kuning kuning sawah“Di depan rumahku ada sepetak sawahyang berwarna emas kekuningan.”Pada contoh di atas, jika katadasar mengalami reduplikasi, arti katabaru itu akan lebih memberipenekanan pada kata terakhir.Misalnya contoh 金黄黄 (jīn huánghuáng), arti kata itu lebih ditekankanke kata terakhir yaitu黄(huáng)“kuning”. Kata reduplikasi tersebut
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dapat diterjemahkan menjadi“berwarna emas kekuningan” dalambahasa Indonesia.
Pola AAB: AB+R>AAB(17).他的手, 冰冰凉.Tā de shǒu, bīng bīng liáng.Dia    tangan, es dingin.Tangan dia dingin seperti es.Pola AAB lebih menekankan kekata yang direduplikasi yaitu kata A.Seperti contoh tersebut, kata冰冰凉(bīng bīng líang) tidak berarti dinginsaja, tetapi juga mengandung arti“dinginnya seperti es”.
Pola BAA: kata dasar BA+ R>BAAPola ini fungsinya sama dengan polaAAB: AB+R>AAB yang telahditerangkan di atas. Hanya posisikatanya yang berbeda. Arti dan fungsikata reduplikasi tidak berbeda antaradua pola tersebut. Seperti contoh yangbaru saja diterangkan di atasyaitu冰冰凉 (bīng bīng líang) dapatditulis dengan凉冰冰(líang bīng bīng).
Arti Semantik pada Reduplikasi
Kata Sifat
Reduplikasi Kata Sifat dengan
Penekanan Perasaan Terhadap
Obyek.Pola AA temasuk kelompok ini.Misalnya contoh yang telahditerangkan di atas, kata白白的( báibái de) yang berasal dari kata 白(bái )lebih menekankan perasaan kesukaanpembicara terhadap subjek.
Reduplikasi Kata Sifat dengan
Sedikit Penekanan pada Arti Kata
yang DiulangPola AABB dan ABB termasuk dalamkelompok ini. Misalnya kata高高兴兴(gāo gāo xìng xìng) yang berarti“senang” ini sedikit lebihmengekspresikan kesenangan subjek

dari pada kata高兴(gāo xìng).
Reduplikasi Kata Sifat yang Sangat
Memberi Penekanan pada Arti Kata
yang DiulangPola ABAB dan pola AAB termasukdalam kelompok ini. Misalnya pada polaABAB yang telah diterangkan di depanmakalah ini, contoh高兴高兴 (gāo gāoxìng xìng) yang berasal dari kata 高兴(gāo xìng) artinya juga berbeda dengankata高高兴兴 (gāo gāo xìng xìng)dengan pola reduplikasi AABB.
高兴高兴 (gāo gāo xìng xìng) lebihmengekspresikan perasaan senangdari pada kata高高兴兴 (gāo gāo xìngxìng) dan dapat diterjemahkan dengan“sangat senang” tapi bukan “lumayansenang ” saja.
Reduplikasi Kata Sifat yang
Mengandung Arti Merendahkan
atau Sedikit Menghina Kepada
SubjekPola A 里 AB termasuk kelompok ini.Misalnya contoh啰唆(luō suō) “bawel”jika mengalami reduplikasi menjadi
啰里啰唆(luō lǐ luō suō) “bawel” . Katabaru itu tidak berubah makna tatapimengandung arti merendahkan ataumenghina subjek tersebut.
Pola Reduplikasi Kata Verba dalam
Bahasa MandarinMenurut Fang (2006:272) bukansemua kata dapat mengalamireduplikasi. Berdasarkan penelitiantentang  mencoba mengulang kataverba pada 1000 kata verba dasar,hanya 68.2% verba yang dapatmenglamai reduplikasi. Dengan katalain, 31.8% kata verba tidak bisadiulang. Pada dasarnya, verba yangdapat diulang adalah verba berlanjut.Kata verba akhir seperti “sǐ (mati)”,“wàng (lupa)” ti dak dapat diulang.Secara garis besar, reduplikasi kata
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verba dalam bahasa Mandarinmempunyai empat macam polareduplikasi, yaitu AA (bentuk dasar: A),AABB (bentuk dasar: AB), ABAB(bentuk dasar: AB) , dan AAB (bentukdasar AB).
Pola AA: kata dasar A +R > AAKata reduplikasi di contoh bawah iniadalah kata dasar 坐(zuò)+R>坐坐(zuòzuò)(18). 如果你明晚有空,
来我这儿坐坐吧,我们聊聊天.Rǔ guǒ ní míng wǎn yǒu kòng, lái wǒzhè zuò zuò ba, wǎ mén liáo liáo tiān.Kalau kamu besok malam ada waktu,datang saya sini duduk kata modus, kitangobrol.“Kalau kumu besok malam ada waktu,mampir ya ke saya sini, kita ngobrol-ngobrol.”Pola AA merupakan reduplikasiterpenting dalam monosilabik kataverba bahasa Mandarin. Pola inimencerminkan peristiwa yangdilakukan hanya di waktu yang singkatatau tidak lama. Tidak hanya demikian,pola AA ini juga merupakan salah satuwujud aspek dalam bahasa Mandarin.Pengulangan murni kata kerja inibermaksud bahwa peristiwa itu belumterjadi, akan terjadi di waktu yangakan datang dan tidaknya berlangsungsebentar saja. Misalnya pada contoh diatas, 坐(zuò) “duduk” jika mengalamireduplikasi menjadi坐坐(zuòzuò), artikata tetap adalah “duduk”. Akan tetapi,jika kata yang digunakan adalah katadasar坐(zuò) “duduk” adalah kata
durational verbs yang bermaksudtindakannya dapat berlangsung lama(waktunya tidak terbatas). Sedangkanjika kata ini diulangmenjadi坐坐(zuòzuò), berartiperistiwa ini akan terjadi tidak lamalagi dan akan berlangsung sebentarsaja.

Pola AA selain menandai aspekimperfektif dan memberi arti bahwatindakan tersebut hanya berlangsungsebentar, reduplikasi pola ini masihmempunyai arti yang lain. Perhatikancontoh di bawah:Kata dasar 哭(kū)“menangis”+R>哭哭(kū kū)(19).你哭哭,他就不走了.Nǐ kū kū, tā jiù bù zóu le.Kamu menangis menangis, dia akantidak jalan.“(Coba) kamu menangis, dia tidak akanberangkat.”Verba dari contoh di atas哭(kū) artinyamenangis. Jika kata dasar ini diulangmenjadi哭哭(kū kū) akan berarti“mencoba menangis” atau “pura-puramenangis”. Di samping itu, arti“mencoba” terkadang juga menyatakansaran dari pembicara. Seperti contohtersebut, pembicara menyarankanbahwa jika lawan bicara “mencobamenangis”, orang itu tidak akan jadiberangkat.
Pola AAB : (A+R)B> AABKata dasar聊(liáo) +R>聊聊(liáo liáo) .Contoh pola AAB terlihat kalim(18).Reduplikasi yang dapat dihubungkandengan arti “melakukan sesuatu tanpatujuan sebenarnya” terjadi pada polaAAB. Seperti pada katareduplikasi聊(liáo) “mengobrol” jikadiulang menjadi kata 聊聊(liáo liáo),artinya akan berubah menjadimengobrol-ngobrol topik apa sajatanpa tujuan tertentu.
Pola A了A:  A+了+ (A+R)(20).她尝了尝说:    “真好吃.”Tā cháng     le   cháng     shuō   “zhēnhǎo  chī.”Dia  mencicipi partikel mencicipiberbicara “benar bagus makan”“Dia mencicipi makanan dan berkata“sungguh enak sekali”
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Pada contoh tersebut, kata dasaradalah 尝(cháng) “mencicipi”, 了(le)adalah pemarkah aspek perfektif dalambahasa Mandarin. Ciri pola ini adalahkata kerja yang diulang secara utuh dandiselipi partikel “le” antara katapengulangan. Bentuk pengulangandengan sisipan partikel “le” inimenunjukkan bahwa peristiwa“mencicipi” mempunyai aspekperfektif, yaitu peristiwa terjadi padawaktu singkat dan telah selesai.
Pola AABB: kata dasar AB+R>AABBKata dasar 搂抱(lǒu bào) “memeluk”+R>搂搂抱抱(lǒu lǒu bào bào) “peluk-memeluk”(21).那对情侣当众搂搂抱抱.Nà   duì   qíng lǚ  dāng zhòng lǒu lǒubào bào.Itu  pasang  pasangan di depan publikpeluk-memeluk.“Pasangan itu berpeluk-pelukan didepan publik.”Reduplikasi kata kerja pada polaAABB ini mengandung aspek“resiprokatif”. Seperti contoh di atas,arti kata dasar搂抱(lǒu bào) adalahmemeluk. Akibat mengalamireduplikasi, kata tersebut berubahmenjadi搂搂抱抱(lǒu lǒu bào bào)“peluk-memeluk” yang mengandungarti “resiprokatif”. Maka yangdimaksud contoh di atas, pasangan inisaling berpelukan. Jadi, bukan hanyasatu orang yang memeluk pacarnya.
Pola ABAB : kata dasar AB +R> ABABKata dasar 商量（shāng liáng）+ R>商量商量（shāng liáng shāng liáng）(22).那你们先回去商量商量吧。Nà      ní men  xiān  huí qù shāng liíngshāng liáng ba.Begitu   kalian   dulu   pulang  diskusidiskusi        kata modus.“(Kalau) begitu kalian pulangberdiskusi (berulang kali) dulu ya.”

Pola ABAB mengandung arti“melakukan sesuatu berkali-kali”.Kata商量（shāng liáng）tersebut yangberarti diskusi, ketika menjadi katareduplikasi商量商量（shāng liángshāng liáng）akan mengalamiperubahan arti kata. 商量商量（shāngliáng shāng liáng）mengandung artiberdiskusi berkali-kali dan berpikirsecara detail tetapi bukan berdiskusiasal-asalan saja.
Arti Gramatikal pada Pola-Pola
Reduplikasi Kata Verba.Reduplikasi kata verba mempunyaibanyak pola seperti Pola AA, PolaAABB, Pola ABAB, Pola AAB, Pola A一A,Pola A了A，Pola A 着Ａ着，dan PolaA一ＡＢ. Namum karena pola-pola diatas dapat dikelompokkan sesuai artidan fungsinya, penulis hanya memilihbeberapa pola dari masing-masingkelompok untuk mengwakili danmendeskripsikan ciri-ciri kelompokreduplikasi tersebut. Untuk lebihmenjelaskan makna semantik padareduplikasi kata, penulis menbagi arti-arti kelompok sebagai berikut:
Kata Reduplikasi Mengandung Arti
“tindakannya berlangsung sebentar
saja”.Contoh reduplikasi adalah pola AA,pola AAB, pola ABAB, pola A一A, polaA了A, pola A一AB. Contoh-contohdapat terlihat pada bagian depanartikel ini.
Kata Reduplikasi Mengandung Arti
“mencoba”.Contoh-contoh dan penjelasanreduplikasi yang mengandung arti“mencoba” terlihat pada pola AA.
Kata Reduplikasi Mengandung Arti
“berulang-ulang”.Contoh-contoh dan penjelasan
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reduplikasi yang mengandung arti“mencoba” terlihat pada pola AABB.
Kata Reduplikasi Mengandung Arti
“melakukan sesuatu terus-
menerus” atau “kontinu”.Contoh-contoh dan penjelasanreduplikasi yang mengandung arti“mencoba” terlihat pada pola A着Ａ着.
Kata Reduplikasi Mengandung Arti
“rediprokatif”.Contoh-contoh dan penjelasanreduplikasi yang mengandung arti“mencoba” terlihat pada pola AABB.
Kata Reduplikasi yang Terkait
dengan Konteks.Yang dimaksud dengan terkait-kontekssehubungan dengan arti yang dapatdihubungan dengan bentuk bentukreduplikasi tertentu ialahdiperlukannya konteks tertentu untukmengetahui atau menentukan arti yangdikandung oleh bentuk-bentukreduplikasi bersangkutan(Simatupang, 1983:125).Perhatikan contoh di bawah ini:(23)还有什么，都说说！Hái   yǒu shén me, dōu shuō shuō !Masih ada   apa,   semua  cerita!“Masih ada apa, ceritakan ajasemuanya!”(24) 好吧，我只管去说说看。Hǎo ba,         wǒ zhǐ  guǎn     qù shuōshuō kàn.Baik kata modus, saya hanya tanggungpergi bicara bicara lihat.“Baiklah, saya hanya mencoba pergiberbicara saja.”(25) 你怎么不说说？Nǐ    zěn me  bù shuō shuō?Kamu mengapa tidak cerita cerita?“Mangapa kamu tidak bercerita?”(26) 爸爸，说说还不行吗？Bà ba, shuō shuō hái  bù  xíng   ma?Ayah,  mengomong pun tidak boleh

kata modus?“Ayah, hanya ngomong saja takbolehkah?”Dalam kalimat (23), (24), (25),dan (26) di atas masing-masingterdapat bentuk reduplikasi 说说(shuōshuō) dari bentuk dasarnya说(shuō)“menceritakan, mengatakan”. Ternyataarti reduplikasi说说(shuō shuō) dalamkeempatan kalimat tersebut berbeda-beda. Pada kalimat (23), 说说(shuōshuō) mengandung arti mencerita apasaja dengan kontinu, tindakan iniberlangsung agak lama dan terusmenerus. 说说(shuō shuō) yangterletak di kalimat (24) artinyamencoba melakakukan peristiwa itu.Kalimat (25) menggunakanreduplikasi untuk mengekspredikanperasaan mengluh. Reduplikasikata说说(shuō shuō) pada kalimat(26) berarti “ngomong sebentar atausedikit saja”. Dari penjelasan tersebut,dapat kita simpulkan bahwa adasejumlah reduplikasi yang dikenai padabentuk dasar yang sama, akan tetapiarti reduplikasi dan fungsinya berbeda-beda.
SIMPULANReduplikasi dalam bahasa Mandarinterjadi di berbagai kelas kata, misalnyapada kata benda, kata verba, kata sifat,dan sebagainya. Reduplikasi kata bendadalam bahasa Mandarin mempunyaipola AA (kata dasar A), pola ABB (katadasar AB), pola AAB (kata dasar AB),pola AABB (kata dasar AB), dan polaABAB (kata dasar AB). Arti reduplikasikata benda ada kemungkinan berubahdan atau tidak.Kata sifat dalam Bahasa Mandarimempunyai banyak pola reduplikasi,seperti pola AA (kata dasar A), polaABB (kata dasar AB ), pola ABAC (katadasar A), pola ABCA (kata dasarA), polaAABB (kata dasar AB); pola ABAB (kata
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dasar AB), pola A里AB (kata dasarA),pola ABCC (kata dasar C), pola BAA(kata dasar A), dan lain-lain. Artireduplikasi kata sifat dapat dibagimenjadi empat kelompok yaitureduplikasi kata sifat dengan sedikitpenekanan pada arti kata yang diulang;reduplikasi kata sifat yang sangatmemberi penekanan pada arti katayang diulang; reduplikasi kata sifatyang mengandung arti merendahkanatau sedikit menghina kepada subjek.Secara garis besar, reduplikasikata verba dalam bahasa Mandarinmempunyai empat macam polareduplikasi, yaitu AA (bentuk dasar: A),AABB (bentuk dasar: AB), ABAB(bentuk dasar: AB), dan AAB (bentukdasar AB). Setelah mengalamireduplikasi, arti dan fungsi katatersebut dapat dikelompokan sebagaiberikut: kata reduplikasi mengandungarti “tindakannya berlangsung sebentarsaja”; kata reduplikasi mengandungarti “mencoba”; kata reduplikasimengandung arti “berulang-ulang”;kata reduplikasi mengandung arti“melakukan sesuatu terus-menerus”atau “kontinu”; kata reduplikasimengandung arti “rediprokatif”; katareduplikasi yang terkait dengankonteks.
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PEMAKAIAN BAHASA SUROBOYOAN
DI TERMINAL PURABAYA SURABAYA

Yuyun Kartini

Balai Bahasa Provinsi Jawa TimurJalan Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo
AbstractPurabaya bus station is located in Surabaya and has so many elementswithin, such as passengers, sellers, drivers, and brokers whose spokenlanguages are in various kinds of forms. They master more than one orallanguages and their spoken language sometimes sound rude. This researchis aiming to describe the use of bahasa Suroboyoan and the result of thelanguage contact. The method in this research is qualitative descriptivewith recording to collect the data. The results found in this research arevarious kinds of use of languages, namely Javanese, Suroboyoan,Indonesian, and Sociolinguistics matters, such as code switch, code mix,and intervention.

Keywords: bahasa Suroboyoan, sellers, drivers, and brokers.
AbstrakTerminal Purabaya merupakan tempat perhentian bus di Surabaya denganunsur penumpang, penjual asongan, sopir, dan calo yang menggunakanbahasa lisan dengan ciri tersendiri. Mereka menguasai lebih dari satubahasa dan tuturan mereka kadang terdengar kasar. Penelitian inibertujuan untuk mendeskripsikan pemakaian bahasa Suroboyoan dangejala bahasa yang muncul akibat  terjadinya kontak bahasa yangdigunakan di sana. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalahmetode deskriptif kualitatif dengan teknik rekam. Hasil yang diperolehadalah adanya beberapa pemakaian bahasa, yaitu bahasa Jawa,

Suroboyoan, Indonesia, dan fenomena sosiolinguistik berupa alih kode,campur kode, dan interferensi. Selain itu, juga terdapat pemakaianinterjeksi dan makian. Maka dari itu, dalam penggunaan bahasa merekabanyak ditemukan kalimat tanpa subjek, predikat, dan objek.
Kata-kata Kunci: bahasa Suroboyoan, pedagang asongan, sopir, dan calo.
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PENDAHULUANBahasa adalah sistem lambang bunyiyang arbitrer yang dipergunakan olehmasyarakat untuk bekerja sama,berinteraksi, dan mengidentifikasi diri(Kridalaksana, 1993:21). Pendapatyang sama juga disampaikan olehLyons (dalam Pateda dan  Yenni,1993:4), bahwa bahasa adalah most of
them hare taken the views that
languages are system of symbol,
designed, as it were, for the purpose of
communications. Berdasarkanpendapat Lyons, dapat dikatakanbahwa bahasa harus bersistem,berwujud simbol, yang kita lihat dankita dengar dalam lambang, sertabahasa digunakan oleh  masyarakatdalam berkomunikasi.Dalam berkomunikasimasyarakat biasanya menggunakanbahasa dengan jenis ragam yangberbeda, bergantung pada faktor dansituasi. Dalam pemakaian bahasadikenal ragam bahasa (1) lisan dantertulis (berdasarkan mediumpembicaraan), (2) resmi dan takresmi/santai (berdasarkan situasi),(3) baku dan tak baku (berdasarkankaidah bahasa).Bahasa Jawa merupakan salahsatu bahasa di antara 706 bahasadaerah di Indonesia yang digunakanoleh 75,5 juta penutur. Dari 6.703bahasa di dunia, bahasa Jawa beradapada urutan ke-11 untuk kategoribanyaknya jumlah penutur (Laksono,2004). Wilayah pakai bahasa Jawacukup luas, yaitu meliputi daerah-daerah di Daerah IstimewaYogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, danJawa Timur.Luasnya pemakaian bahasa Jawamemungkinkan terjadinya perbedaanpemakaian yang sangat menonjol danmenciptakan berbagai dialek geografis(Sudaryanto, 1991:3). Pada umumnyapenyebutan dialek geografis

didasarkan pada lokasi digunakannyabahasa tersebut. Misalnya, bahasaJawa yang digunakan di Malangdisebut bahasa Jawa Malang.Perkembangan bahasa Jawa diwilayah Surabaya secara kebahasaanmenjadi bahasa Jawa subdialekSurabaya  atau bahasa Soroboyoan,yaitu bahasa  yang berbeda denganbahasa Jawa dialek standar karenamemiliki sejumlah leksikon yangberbeda dengan bahasa Jawa yangdigunakan di wilayah Solo danYogyakarta (Winiasih,2005).Ciri struktur bahasa JawaSurabaya yang membedakan denganciri struktur bahasa Jawa standarmisalnya, penggunaan akhiran –e yangberarti ‘nya’. Akhiran –e biladilekatkan pada kata yang berakhiranvokal pada bahasa Jawa Surabayaakan tetap menjadi akhiran –e (sapie
‘sapinya’dan klambie‘bajunya’),padahal dalam strukturbahasa Jawa standar akhiran –e yangdilekatkan pada kata yang berakhiranvokal akan berubah menjadi –ne(sapine ‘sapinya’ dan klambine‘bajunya’).Selain ciri struktur, bahasa JawaSurabaya juga mempunyai leksikonkhusus yang berbeda dengan bahasaJawa standar. Bentuk atau wujudleksikon tersebut misalnya, gak ‘tidak’,
seje ‘berbeda’, kate ‘akan’, dansebagainya. Leksikon-leksikon itutidak terdapat dalam bahasa Jawastandar karena bahasa Jawa standarmenggunakan leksikon ora ‘tidak’,beda [bedכ] ‘berbeda’, dan arep ‘akan’.Dari segi leksikon, bahasa JawaSurabaya memiliki kekhasanpemaknaan leksikal, misalnya kata
mari dalam bahasa Surabaya diartikan‘selesai’, padahal dalam bahasa Jawastandar kata mari tersebut digunakanuntuk makna ‘sembuh dari sakit’.Leksikon bahasa Jawa Surabaya juga
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memiliki perbedaan lafal walaupunbentuk dan maknanya sama, misalnyafonem /i/ dalam bahasa Jawa standarmenjadi fonem /e/ yang dilafalkan [I]dan fonem /u/ menjadi fonem /o/yang dilafalkan [U].Dalam kehidupan sehari-hari,sering dijumpai adanya perbedaanbahasa. Hal ini disebabkan oleh tiap-tiap kelompok mempunyai perilakusosial tersendiri dan memilikikekhasan dalam bahasanya. Artinyaada kode-kode linguistik tertentu yanghanya digunakan oleh kelompok sosialtertentu, misalnya kelompok sosialpedagang asongan, sopir, kondektur,dan calo di Terminal PurabayaSurabaya, tentu berbeda dengankelompok sosial lainnya, sepertipejabat, karyawan, dan sebagainya.Bahasa pedagang asongan, sopir,kondektur, dan calo di TerminalPurabaya Surabaya adalah sebagaisalah satu jenis  bahasa lisan. Merekamenggunakan kata-kata atau kalimatdalam berbicara dengan bahasa yangmempunyai ciri khas tersendiri.Dilihat dari penguasaan bahasanya,pada umumnya mereka menguasailebih dari satu bahasa,antara lainbahasa Indonesia, bahasa Jawa, danbahasa Madura. Meskipun  berasaldari Jawa tetapi mereka menguasaibahasa Madura atau sebaliknya.Tuturan berbahasa di terminalseringkali terdengar kasar. Mendengarkata-kata yang digunakan pedagangasongan,  sopir, kondektur, dan calosudah tidak asing lagi di telinga kita.Oleh karena itu, berdasarkankeberagaman penutur bahasa, makapenelitian ini membahas bagaimanapemakaian bahasa Suroboyoan dangejala pemakaian bahasa apakah yangmuncul akibat  terjadinya kontakbahasa yang dipakai para pedagangasongan, sopir, kondektur, dan calo diTerminalPurabaya Surabaya.

LANDASAN TEORI
DialekDialek adalah ragam bahasa yangdimiliki oleh sekelompok orang.Dialek biasanya dipengaruh oleh letakgeografis sehingga sering juga disebutdengan dialek areal, dialek regional,atau dialek geografis (Chaer danAgustina, 1996: 83). Kridalaksana(2007:2) menjelaskannya denganlebih lengkap bahwa dialek (regional)adalah variasi bahasa yang dipakai didaerah tertentu, membedakan bahasayang dipakai di satu tempat dengantempat lain, meskipun variasinyaberasal dari bahasa yang sama.
SosiolekMenurut (Chaer dan Agustina, 1996:84) ragam bahasa yang berkaitanstratifikasi sosial disebut dengandialek sosial atau sosiolek. Sosiologijuga menganggap bahwa ragam-ragambahasa juga bisa timbul dariperbedaan kelas-kelas sosial ataukelompok-kelompok sosial.Sedangkan menurut Kridalaksana(2001:2), sosiolek adalah dialek yangdipakai oleh kelompok sosial tertentuatau yang menandai stratum sosialtertentu.Selain itu, ada juga faktor-faktor lainseperti status, pendidikan, keadaanekonomi, ideologi, golongan,pekerjaan, dan jabatan yang memicupara individu pengguna bahasa untukmembentuk sebuah kelompok sosialtertentu.
KodeIstilah ‘kode’ adalah istilah yang lebihnetral dari istilah ‘bahasa’ atau ragam‘bahasa’. Kode mampu mewakilisebuah bahasa dalam suatumasyarakat ataupun ragam bahasatertentu dalam sebuah bahasa(Kridalaksana, 2001:113).
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Alih Kode dan Campur KodeAlih kode dan campur kode adalahdua fenomena yang tidak bisadipisahkan dari sebuah masyarakatbilingual atau multilingual. Padadasarnya, alih kode adalahpenggunaan kode yang berbeda ketikamelakukan komunikasi. (Holmesdalam Ruriana, 2007) menjelaskanbahwa penggunaan kode yangberbeda atau alih kodedilatarbelakangi solidaritas danidentitas etnis.Kalau dalam alih kode,seseorang benar-benar memakai kodeyang berbeda, maka dalam campurkode seseorang hanya mencampurkode. Menurut (Holmes dalamRuriana, 2007) menggambarkancampur kode sebagai ‘peminjamanleksikal’ (lexical borrowing) karena diamenganggap bahwa campur kodedipicu oleh kurangnya kosakata dalamsebuah kode utama sehingga harusmeminjam atau memasukkankosakata kode lain dalam kode utamatersebut.
InterferensiMenurut Chaer (1995:159) istilahinterferensi pertama kali digunakanoleh Weinreich (1953) untukmenyebutkan adanya perubahansistem suata bahasa sehubungandengan adanya persentuhan bahasatersebut dengan unsur-unsur bahasalain yang dilakukan oleh penutur yangbilingual, yaitu penutur yangmenggunakan dua bahasa secarabergantian. Hastuti (1989:33)menyatakan bahwa interferensiadalah peristiwa adanya kontakbahasa dan sekaligus pemakaian duabuah sistem bahasa secara serempakpada satu bahasa. Sedangkan menurutHartman dan Stonk (1972:115) dalamChaer (1995:160) menyebutkanbahwa interferensi terjadi sebagai

akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu ataudialek ke dalam bahasa atau dialekkedua. gejala penyusupan sistemsuatu bahasa ke dalam bahasa lain.Ardiana (1997:115) menyatakanbahwa penggunaan unsur yangterlibat dalam penggunaan satubahasa pada saat berbicara ataumenulis dalam bahasa lain disebutperistiwa interferensi. SedangkanSuhendra Yusuf (1994:67)menyatakan bahwa faktor utama yangdapat menyebabkan interferensiantara lain perbedaan antara sumberdan bahasa sasaran.Menurut Jendra (1995:187)mengemukakan bahwa interferensisebagai gejala penyusupan sistemsuatu bahasa ke dalam bahasa lain.Interferensi timbul karenadwibahasawan menerapkan sistemsatuan bunyi (fonem) bahasa pertamake dalam sistem bunyi bahasa keduasehingga mengakibatkan terjadinyagangguan atau penyimpangan padasistem fonemik bahasa penerima.Jendra (1991:105) juga menyatakanbahwa dalam interferensi terdapattiga unsur pokok. Ketiga unsur pokoktersebut adalah: 1) bahasa sumberatau bahasa donor yaitu bahasa yangmenyusup unsur-unsurnya atausistemnya ke dalam bahasa lain; 2)bahasa penerima atau bahasa resipien,yaitu bahasa yang menerima atauyang disisipi oleh bahasa sumber; 3)dan yang ketiga adanya unsur bahasayang terserap atau menyusup(importasi) atau unsur serapan.
Pemakaian InterjeksiInterjeksi adalah kata yangmengungkapkan perasaan pembicara.Jenis perasaan yang diungkapkandapat berupa rasa kagum, heran, jijik,kesakitan, dan sebagainya. Olehkarena itu, interjeksi tergolong kata
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yang berkadar rasa tinggi dan bersifatefektif. Di dalam bahasa Jawa istilahinterjeksi disebut tembung
pangguwuh. (Wedhawati, dkk., 2006:417). Interjeksi dapat bersuku katadengan pola fotaktis atau fonemis(K)V(K), misalnya o, ha, ah, wah. Disamping itu, interjeksi seringmemperlihatkan pola urutan bunyiyang tidak lazim terjadi di dalamsebuah kata, misalnya wh-, yh-, lh-seperti pada whi, yha, lho. Interjeksidapat dibedakan menjadi dua, yaituinterjeksi primer dan interjeksisekunder. Interjeksi primermerupakan interjeksi yang dari segibentuk memperlihatkan bentuk yangsederhana, seperti o, e, wo, wu, we, eh,
ah, wah, dan huh. Sedangkan interjeksisekunder merupakan interjeksi yangdari segi bentuk sudahmemperlihatkan pola fonotaktisseperti kata pada umumnya.Berdasarkan bentuknya, interjeksisekunder dapat dirinci ke dalambeberapa jenis, antara lain (1)berbentuk kata: adhuh, wadhuh, hore,
hayo ihi, dan lain-lain, (2) berbentukpengulangan kata: e,e,e, lho,lho,lho, (3)berbentuk frasa, dan (4) berbentukklausa. Pemakaian interjeksi inidimaksudkan untuk mempertegaskomunikasi, selain itu juga sebagaipengungkap perasaan penutur.
Pengasaran (Disfemia)Pengasaran adalah kebalikan daripenghalusan atau ufemia.Penghalusan atau ufemia berkaitandengan gejala ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yangdianggap memiliki makna yang lebihsopan, atau lebih halus daripada kata-kata atau bentuk-bentuk yang akandigantikan (Chaer, 1994:144).Pengasaran atau disfemiadidefinisikan Chaer (1995:15) sebagaiusaha untuk menggantikan kata yang

bermakna halus atau bermakna biasadengan kata yang bermakna kasar.Usaha atau gejala pengasaran itubiasanya dilakukan untukmenunjukkan kejengkelan atau dalamsituasi yang tidak ramah.Sudjiman (1984:20)mendefinisikan disfemia sebagaiungkapan yang kasar sebagaipengganti ungkapan yang halus dantidak menyinggung perasaan. Disfemiaialah gaya bahasa yang tujuannyauntuk menurunkan kehormatanterhadap pihak lain.Dari berbagai pendapat tentangdisfemia tersebut dapat disimpulkanbahwa disfemia adalah usaha ataugejala pengasaran, dapat berupa suatuungkapan, kata, atau gaya bahasa yangbermakna lebih kasar dari maknabiasa atau netral.
Makian dalam bahasa IndonesiaManusia berkomunikasi danberinteraksi dengan sesamanya untukmembangun kerja sama. MenurutWijana (2006:115) bentuk-bentukmakian dalam bahasa Indonesia dapatdibagi menjadi beberapa kelompokyaitu makian berbentuk kata, makianberbentuk frasa, dan makianberbentuk klausa.
Makian Berbentuk KataMakian berbentuk kata dapatberbentuk kata dasar dan kata jadian.Beberapa contoh kata makian dalamkategori kata dasar yaitu bangsat,
anjing, setan, sedangkan makianbentuk kata jadian seperti, sialan,
bajingan, diancuk, diamput, cecunguk,dan sebagainya.  Menurut Wijana(2006:116) ditemukan satu datamakian bentuk ulang (reduplikasi)yaitu kata cecunguk dari dasar cungukplus reduplikasi parsial. Makian yangdibentuk dari proses pemajemukan
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seperti kurang ajar, cuki mai, buaya
darat, dan sebagainya.
Makian Berbentuk FrasaDalam makian berbentuk frasa,terdapat dua cara yang dapatdigunakan,yaitu dasar plus makiandan makian plus mu. Contoh bentukandengan kombinasi dasar plus makianseperti, dasar sial, dasar kampungan,sedangkan bentukan makian plus museperti, matamu, kakekmu, gundulmu,dan sebagainya. Makian-makiantersebut dapat melekat denganberbagai makian dengan bermacam-macam referensi, seperti binatang,profesi, benda, keadaan, dan makhlukhalus. Referensi yang mengacu kepadabinatang, misalnya dasar buaya, dasar
babi, dasar anjing, dan sebagainya.Referensi yang mengacu kepadaprofesi, misalnya dasar pelacur,  dasar
sundal, dasar pencopet, dasar pencuri,dan sebagainya. Referensi yangmengacu kepada keadaan misalnya
dasar gila, dasar keparat, dasar bego,dan sebagainya. Referensi yangmengacu kepada makhluk halus,misalnya dasar setan, dasar iblis, dansebagainya.
Makian Berbentuk KlausaDalam bahasa Indonesia, makian yangberbentuk klausa dibentuk denganmenambahkan pronominal dan padaumumnya ditambahkan di belakangmakian berbagai referensi itu, seperti
gila kamu, gila benar dia, dansebagainya. Penempatan pronominaldi belakang makian dimaksudkanuntuk memberikan penekanan kepadabentuk-bentuk makian itu.
Tindak TuturTindak tutur merupakan analisispragmatik, yaitu cabang ilmu bahasayang mengkaji bahasa dari aspekpemakaian aktualnya. Leech (1993)

menyatakan bahwa pragmatikmempelajari maksud ujaran (yaituuntuk apa ujaran itu dilakukan);menanyakan apa yang seseorangmaksudkan dengan suatu tindak tutur;dan mengaitkan makna dengan siapaberbicara kepada siapa, di mana,bilamana, dan bagaimana.Cakapan yang terekam dalamdata adalah situasi tidak resmi dengantopik pembicaraan yang beragamseperti keluarga, teman, pekerjaan,dan keadaan yang sedang terjadi.Percakapan yang masuk korpus databeragam mulai dari sopir taksi, awakbus, penumpang, pedagang Koran,pedagang asongan, calo, dan profesilainnya yang ada dalam terminal.
PEMBAHASAN
Pemakaian Bahasa
Pemakaian Bahasa Jawa StandarDialek Jawa Timur adalah dialekbahasa Jawa yang pemakaiannyameliputi hampir seluruh wilayahProvinsi Jawa Timur kecualiBanyuwangi. Terminal Purabaya yangterletak di wilayah Jawa Timurtepatnya di Surabaya merupakantempat berkumpulnya orang-orangdari berbagai kalangan dan profesiyang beragam. Berikut data tentangpemakaian bahasa Jawa yang terekamdalam data.(1) Tukang ojek: Ojek pak, badhe teng

pundi? `Ojek Pak, mau kemana?`Penumpang : Sidoarjo, piro?.`Iya ke Sidoarjo,berapa?.`Tukang ojek : Monggo, Sidoarjo
pundi?. `Silakan, Sidoarjomana.`Penumpang : Kuda Laut, 10?.`Kuda Laut, sepuluh ribu?.`Tukang ojek : Pak mriki
sampeyan enteni. `Pak ditunggudisini.`
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(2) Pedagang 1 : Pokoke suwidak
kurang sewu

’Pokoknya enampuluh ribu kurang seribu`Pedagang 2 : Nek wingi sore
seket. ’Kalau kemarin limapuluh ribu.`Pedagang 1 : Podo sing wingi.`Sama dengankemarin.`Pedagang 2 : Kalih welas niku
Pak. `Itu dua belas,Pak.` Pada data (1) dan (2) penuturdan lawan bicara sama-samamenggunakan bahasa Jawa untukbercakap-cakap. Pada data (1) tukangojek menawarkan jasanya kepadacalon penumpang denganmenggunakan bahasa Jawa yang halus(kromo). Hal tersebut dimaksudkanuntuk memberi penghargaan danpenghormatan kepada calonpenumpang, dengan harapanpenumpang berkenan untuk naik ojek.Pada Data (2) menunjukkan bahwasesama pedagang bercakap-cakapdengan menggunakan bahasa Jawa.Pedagang (2) yang terlibatpercakapan dengan pedagangsebelumnya, tetap berbahasa Jawasaat menawarkan dagangannyakepada calon pembeli.

Pemakaian Bahasa SuroboyoanDari data yang diperoleh, ada sebagianpenutur yang menggunakan bahasaJawa (standar) tetapi banyak jugayang berbahasa Suroboyoan. Merekapenduduk asliSurabaya maupunpendatang tetapi lama menetap diSurabaya lebih  cenderung memakaibahasa Suroboyoan, entah itu karenaberpartisipasi dengan lawan bicaraatau memang sudah nyaman dan biasamenggunakannya.

(3) Calo : Iku lho ono wong sitokmelok.`Itu ada orang satu mau ikut`Kondektur: To, Wanto tulung
jupukno karcisku neng laci.’To, Wanto tolongambilkan karcisku di laci.Calo:Warah gak sah ae, gak usahdike’i karcis, warah entek .`Bilang saja tidak usah, tidak usahdiberi karcis,bilang habis.`Kondektur: Koen masiongadeg-ngadegdibayari.. `Kamu meskipunberdiri tetap dibayar.`Pedagang : Wanto lempoh sikile
gak gelem ngadeg.`Wanto kecapaian tidakbisa berdiri`Kondektur: Mandak lungguh ae To, To
kok kesel. `Kamu duduk sajamerasa capai.Calo : Opo’o to, koen kok nesoni aku.`Kenapa kamu marah-marah sama aku.`(4) Sopir taksi 1: Mari ngene bayaran
250 `Setelah ini mendapatbayaran 250`Sopir taksi 2: Mene aku gak mlebu.`Besok saya tidakberangkat.`Sopir taksi1 : Temen ta? , iyo mene
dino Minggu. `Yang benar?, o iyabesok hari Minggu.`Sopir taksi 2: Mbah diterke taksi
ta, monggo murah.`Mbah diantar naiktaksi, silakan murah.`Pada data (3) dan (4) bahasayang digunakan oleh masing-masingpenutur adalah bahasa Suroboyoan.Antara calo dan kondektur salingberkomunikasi dengan bahasa
Suroboyoan. Kata-kata atau frasa
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jupukno, warah gak sah ae, gak usah
dike’i, warah entek, koen masio, lempoh
sikile gak gelem ngadeg, mandak
lungguh ae, dan koen adalah termasuksalah satu ciri khas dari bahasa
Suroboyoan. Kata koen yang berarti`kamu` hanya akan dijumpai dalamsituasi percakapan informal diwilayah Surabaya. Untuk tingkat lebihformal dan lebih menghargai lawanbicara digunakan kata peno atau
sampeyan untuk menunjuk `kamu`.
Pemakaian Bahasa IndonesiaSelain bahasa Jawa dan bahasa
Suroboyoan, terdapat pemakaianbahasa Indonesia di dalam terminal.Berikut tentang pemakaian bahasaIndonesia yang tercatat dalam kartudata penelitian.(5) Awak bus: Kemana Pak?Calo : Kemana Pak, Tulungagung
masuk.Awak bus : Jakarta tinggal dua,
Bali, Cirebon.Calo : Mas berangkat yo!.Awak bus : Besok potong gaji.Calo : Daripada nunggu, dua jam e.(6)  Pedagang asongan: Dompete 5000
yang baru, banyak pilihan warnaPenumpang : Boleh kurang?Pedagang asongan: Harga pas bu,
sudah murah.Penumpang : Yang hijau saja.Pada data (5) dan (6) masing-masing penutur menggunakan bahasaIndonesia untuk menyampaikaninformasi. Data (5) menunjukkanterjadi percakapan timbalbalik dalambahasa Indonesia oleh awak bus dancalo. Awak bus mencari penumpangdengan menggunakan bahasaIndonesia, hal tersebut ditimpali olehcalo yang juga mencari penumpangdengan menggunakan bahasaIndonesia juga. Data (6) begitu juga,

antara pedagang asongan denganpenumpang saling menjalinkomunikasi dengan bahasa yang samayaitu bahasa Indonesia. Sangpedagang yang menawarkan barang
Dompete 5000 yang baru, banyak
pilihan warna, direspon olehpenumpang dengan penawarannya
Boleh kurang?.

Pemakaian Bahasa Campuran
(bahasa Jawa Standar dan bahasa
Suroboyoan)Profesi atau pekerjaan yang ada diterminal yaitu sopir taksi, calo,pedagang asongan, dan sebagainya.Sebagian besar pemakai bahasa diterminal menggunakan bahasa Jawacampuran sebagai bahasa pengantardalam menjalankan profesinya.Berikut ini adalah data tentangpemakaian bahasa Jawa untukmenawarkan jasa kepada penumpangdi terminal Purabaya.(7) Sopir taksi : Pak, monggo
Pak taksi murah, JMP ta?`Pak, silakan taksi murah ke JMP?`Penumpang: Taksi opo?`Taksinya apa?Sopir taksi : Pusaka kita Pak.`Pusaka kita Pak.`Penumpang : Argo lo yo.`Pakai argo ya.`(8) Sopir taksi 1: Arep nang endi?`Mau kemana?`Sopir taksi 2: Gak mlaku Cak.`Nggak jalan Cak (Mas).Sopir taksi 1: Aku budal, Jang.`Aku berangkat, Jang.`Sopir taksi 2: Mlaku ae mas.’Jalan aja mas.`Pada data di atas dapat dilihatbahwa komunikasi yang digunakanantara penumpang dengan sopir taksimenggunakan bahasa Jawa. Sopir taksidalam menggunakan bahasa Jawauntuk menawarkan
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jasanyamengandung nilai rasakesopanan dan menghargai calonpenumpang. Sopir taksi menggunakanbahasa campuran, seperti yangterdapat pada data (7) Pak, monggo
Pak taxi murah JMP ta?. Menanggapitawaran dari sopir taksi, sangpenumpang pun membalas tuturantersebut dengan menggunakan bahasaJawa, Taksi opo?Pada data (8) ada tuturan bahasaJawa yang dipakai oleh dua orangyang berbeda asal. Sepertinya penutur1 (sopir taksi 1) berasal dari daerahyang menggunakan bahasa Jawadengan ukuran standar (Solo—Jogja)dan penutur 2 (sopir taksi 2) berasaldari Surabaya. Sopir taksi (1) bertanya
Arep neng endi, kalimat tanyaberbahasa Jawa tersebut mengacukepada Jawa standar daerah kulonansedangkan jawaban dari sopir taksi 2adalah Gak mlaku Cak. Kalimat Gak
mlaku Cak menggunakan bahasa Jawaversi Suroboyoan atau disebut bahasa
Suroboyoan.Gak dan Cak adalahungkapan khas bahasa Suroboyoanyang berarti `tidak` dan `mas`sedangkan dalam bahasa Jawa standarkata yang digunakan yaitu `ora` dan`mas`.
Pemakaian Bahasa Campuran
(bahasa Indonesia dan bahasa Jawa
Standar)Dalam data juga ditemukanpemakaian bahasa campuran yaitubahasa Indonesia dan bahasa Jawa.Berikut data tentang pemakaianbahasa Indonesia dan bahasa Jawa.(9) Penumpang 1: Belakang kosongBu.Penumpang 2: Njenengan sing lenggah
kulo sing ngadeg.Penumpang 1: Nggo Bu, kathah sing
mandhap..Penumpang 2: Sik, sik wong tuwo.

(10)Pedagang koran : Yang baru, yang
baru. Surya 1000, koran SuryaPenumpang : Tuku Jawa Pos,
Om.Pedagang koran : Bisa langsung
dibaca.Penumpang : Susuke.Pada data (9) terdapatpemakaian bahasa campuran yaitubahasa Indonesia dan bahasa Jawa.Penumpang 1 mencoba menawaripenumpang 2 (seorang ibu) kursi yangmasih kosong dan berada di belakang.Penumpang 1 memakai bahasaIndonesia kemungkinan karena diadan si Ibu tidak saling kenal sehinggauntuk memudahkan komunikasidipilih bahasa Indonesia. Asumsinyabahasa Indonesia sudah diketahui dandimengerti oleh sebagian besarmasyarakat karena bahasa Indonesiasebagai bahasa nasional dan bahasapersatuan. Penumpang 2 kebetulanorang Jawa yang memegang tatakrama Jawa sehingga memberijawaban dengan bahasa Jawa kromo.Harapan sang ibu dengan membalasmemakai bahasa Jawa (kromo), iamenghargai dan menghormatitawaran penumpang 2. Kata
njenengan di pakai oleh orang Jawauntuk mengangkat `derajat` lawanbicara, seandainya lawan bicara lebihkecil atau sebaya dan sudah akrabmungkin digunakan kata ganti kowe,untuk sebaya atau lebih tua bisamemakai kata sampeyan.Pada data (10) pedagang koranmemakai bahasa Indonesia untukmenjajakan korannya Yang baru, yang
baru. Surya 1000, koran Surya, Sangpenumpang berniat membeli denganmemakai bahasa Jawa Tuku Jawa Pos
Om. Kalimat selanjutnya pedagangkoran masih memakai bahasaIndonesia Bisa langsung dibaca danpembeli (sang penumpang) memintauang kembali dengan bahasa Jawa
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susuke. Meskipun terjadi campuranbahasa dalam percakapan tersebutkedua pihak tidak mengalamimasalah, mereka saling memahamimakna bahasa yang dipakai masing-masing, dan maksud dari keduanyatercapai.
Pemakaian Bahasa Campuran
(bahasa Indonesia dan bahasa
Suroboyoan)Dalam data juga ditemukanpemakaian bahasa campuran yaitubahasa Indonesia dan bahasa
Suroboyoan. Berikut percakapan duaorang di terminal menggunakanbahasa Indonesia dan bahasa
Suroboyoan.(11) Awak bus : Ayo masuk
langsung geser.
Nyapo Har koen iku?Pedagang : Dodol golek duit mosok
kate dolen.Awak bus: Mau Nganjuk-Nganjuk gakndang siap-siap

mboso ono bakul mlebu
gak iso muter.Pada data (11) pemakaianbahasa campuran bahasa Indonesiadan bahasa Suroboyoan dilakukanoleh awak bus dan pedagang. Pertamaawak bus berkata dengan bahasaIndonesia tetapi dilanjutkan denganbahasa Suroboyoan Ayo masuk
langsung geser, Nyapo Har koen iku?.Sang pedagang menjawab denganbahasa SuroboyoanDodol golek duit
mosok kate dolen. Sang pedagang tidakmenggunakan bahasa serupa denganawak bus yaitu bahasa Indonesia.Awak bus sepertinya lebih nyamanmenggunakan bahasa Suroboyoanuntuk melanjutkan percakapan Mau
Nganjuk-Nganjuk gak ndang siap-siap,
mboso ono bakul mlebu gak iso muter.

Alih KodeDalam pemakaian bahasa, seseorangdapat beralih kode dari kode yangsatu ke kode yang lain. Hal tersebutbiasanya terjadi pada kondisimasyarakat yang multibahasa. Berikutdata tentang pemakaian bahasa yangtermasuk dalam alih kode.(12). Calo : Mbak Bali mbak. Wis olehtiket belum?’mbak Bali mbak. Sudah dapat tiketbelum?’(13)  Calo : nek segitu gak iso mbak, ikiservise apik lho, snake 2 kali’kalau segitu gak boleh mbak,ini pelayanannya bagus lho,snake 2 kali.’(14) Calo : sing kosong agak depannomor 6,8,12  mbak. o, iyombak 1 kosong, mau singmana, nomor 1 ta?Pada data di atas terdapat alihkode dari  bahasa Jawa ke dalambahasa Indonesia. antara calo bis dancalon penumpang terjadi transaksitawar-menawar dalam pembeliantiket. Pada data (12), (13), (14)terdapat frasa wis oleh  tiket belum,
nek segitu; 2 kali, sing kosong agak
depan. Pada  data (12) wis oleh tiket
belum dalam bahasa Jawa yangdimaksud adalah wis oleh tiket opo
urung (sudah dapat tiket apabelum).Pada data (13) nek segitudalam bahasa Jawa yangdimaksudkan
nek sakmono (kalau harganya sepertiitu). Pada data (14) sing kosong agak
depan dan mau sing mana dalambahasa Jawa yang dimaksud adalah
sing kosong rodo ngarep (yang kosongagak depan) dan pilih sing endi (pilihyang mana).
InterferensiDalam kegiatan analisis dataditemukan gejala deviasi pemakainbahasa yaitu interferensi. Berikut data
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tentang interferensi yang ditemukandalam korpus data.(15) Wonge mencak-mencak uange6,7 milyar`Orangnya marah-marah uangnya 6,7milyar`(16)Mas, brangkat yo`Mas ayo berangkat.`(17) Yang satu lagi rotine, oleh-oleh,praktis, higienis. 6000an enamrasanggih.`Satu lagi rotinya, buat oleh-oleh,praktis, higienis. Ada enam rasa harga6000,00.’Data (15) Wonge mencak-
mencak uange 6,7 milyar merupakanbentuk interferensi. Dalam bahasaJawa ataupun bahasa Suroboyoantidak ada kata uange tetapi duite.Pemakaian uange muncul karenaorang tersebut konsisten dalampemakaian bahasa,mencampuradukkan bahasa Jawadengan bahasa Indonesia dalammenyampaikan informasi. Dataselanjutnya juga terdapat interferensi,secara berturut-turut antara lain (16)
brangkat (17) yang satu lagi. Padahaldalam bahasa Jawa terdapat katapadanan untuk kosakata bahasaIndonesia yang disebutkan di atasyaitu budhal (berangkat), siji maneh(yang satu lagi). Terjadinyainterferensi karena penutur beradadalam masyarakat yang multilingualsehingga ia menjadi dwibahasawan.
Pemakaian InterjeksiInterjeksi adalah kata yangmengungkapkan perasaan pembicara.Jenis perasaan yang diungkapkandapat berupa rasa kagum, heran,  jijik,kesakitan, dan sebagainya. Olehkarena itu, interjeksi tergolong katayang berkadar rasa tinggi dan bersifatefektif. Dari data yang diperolehterdapat pemakaian interjeksi yangdapat dilihat pada data berikut.

(18) Pedagang: Walah,kok segitu,mohmahal. Aku lho biasanumpakseratu(19) Petugas : Waduh, .kurang tahumbak, dipun cobi mawon be’eenten.Pada data (18) dan (19) di atasditemukan interjeksi walah dan
waduh yang terdapat pada awalkalimat. Hal itu digunakan dalampembicaraan untuk mempertegasmaksud pembicara dalammengungkapkan perasaan dankeinginannya.. Interjeksi tidakmemiliki makna khusus secarakomunikatif. Kata-kata tersebut tidakmengharapkan jawaban atautanggapan karena mempunyai maknahanya sebagai penegas.
Pengasaran (Disfemia)Dari berbagai pendapat tentangdisfemia tersebut dapat disimpulkanbahwa disfemia adalah usaha ataugejala pengasaran, dapat berupa suatuungkapan, kata, atau gaya bahasa yangbermakna lebih kasar dari maknabiasa atau netral. Dari data yangdiperoleh terdapat disfemia(pengasaran) dan dapat dilihat dalamdata berikut.(20) Sopir : maringene aku kate nangPolres ngurus STNK motorkukate
matek pajake.’Setelah ini saya akan ke Polres untukmengurus STNKsepeda motorku yanghampir mati pajak.’Pada data (20) di atas leksikon
matek [matε?] dalam bahasa JawaSurabaya mempunyai makna ‘mati’.Leksikon matek dalam bahasa JawaSurabaya dianggap kasar karenadalam bahasa Jawa Surabayamempunyai leksikon lain untukmenyatakan makna ‘mati’. Leksikon
mati dianggap mempunyai nilai rasa
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lebih halus dan netral untukmenggantikan leksikon matek. Selainleksikon matek juga ditemukandisfemia yang lain yang terdapat padadata berikut.
MakianMakian yang terdapat dalampemakaian bahasa di TerminalPurabaya dapat dilihat pada databerikut.(21) Kurang ajar, ojok macem-macemkoenambek aku.(22) Matane iku, koen iku ngejek ta,
dancuk, tak pateni kapok koen.(23) Jangkrik, ojok nang dalan nyegatiwong mlaku!
Pelesapan bunyiPelesapan bunyi terdiri atas aferesis,sinkope, apokope, dan haplologi.Aferesis ialah pelesapan bunyi ataukata pada posisi awal, misalnyawudun > udun ‘bisul’. Sinkopemerupakan pelesapan bunyi atau katapada posisi tengah kata, misalnya
w|ruju > wruju.’anak termuda’Pelesapan bunyi terdiri atas aferesis,sinkope, apokope, dan haplologi.Aferesis ialah pelesapan bunyi ataukata pada posisi awal p adalahpelesapan bunyi pada bagian ujungatau akhir kata, misalnya, g|tih .> g|te’darah’. Adapun haplologi adalahproses pelesapan satu atau dua bunyiyang bersamaan dan berurutan,misalnya nini > ni ’panggilan untukwanita tua’.Dalam data di atas dapatditemukan pelesapan bunyi berupaaferesis yaitu pelesapan bunyi ataukata pada posisi awal,   kata-katatersebut dapat dilihat pada databerikut.(24)Penumpang: Bali Perdana, akuwis biasa, ben Minggu numpakkok. Piro? nek murah tak nggolanggangan.

(25) Penumpang: Yo, aku wis ruh.(26) Calo: Ndak pundi mbak?(27) Penumpang: Madiun pak, bispatase pundi nggih sing teng Madiun?(28) Penumpang: Sik kosong pak,nunggu penuh napa jam-jaman,budale jam pinten?Dalam data di atas ditemukankosakata yang mengalami pelesapanbunyi berupa aferesis yaitu pelesapanbunyi pada awal kata adalah nggo, ruh,
ndak, teng, napa. Kata nggo pada data(24) mengalami pelesapanyangberasal dari kata kanggo(bahasaJawa). Kata ruh pada data (25)berasal dari kata weruh(bahasa Jawa).Pada data (26) kata ndak mengalamipelesapan aferesis yaitu berasal darikata tindak. Kata teng pada data (27)berasal dari kata dhateng. Kata napapada data (28) berasal dari punapadari bahasa Jawa dalam tuturankrama.Berdasarkan data yang adaditemukan pelesapan bunyi berupaapokop yaitu pelesapan bunyi padabagian akhir kata. pelesapan bunyitersebut dapat dilihat pada data dibawah ini.(29) Kondektur: masi lungguh gakoleh kesel ta?Dari data di atas kata masimengalami pelesapan bunyi berupaapokop yaitu pelesapan bunyi padaakhir kata yang berasal dari kata
masio.

SIMPULANBerdasarkan hasil analisis dapatditarik simpulan bahwa padapemakaian bahasa yang terjadi diTerminal Purabayaditemukanpemakaian bahasa Jawa Standar,bahasa Suroboyoan, bahasa Indonesia,dan pemakaian bahasa secaracampuran.
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Selain itu juga terjadi peristiwaalih kode dan interferensi, pemakaianinterjeksi,dan makian-makian yangbersifat mengumpat atau sekadarmengungkapkan kekesalan merekaterhadap sesama profesi.Penggunaan kalimat yangdipakai oleh para pedagang asongan,calo, sopir, dan kondektur di TerminalPurabaya Surabaya merupakanbahasa lisan. Sehingga mereka tidakmemperhatikan struktur bahasaIndonesia yang baik dan benar.
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MODIFIKASI INTERN PADA KOSAKATA BAHASA INDONESIA
DALAM  JEJARING SOSIAL FACEBOOK

Yani Paryono

Balai Bahasa Provinsi Jawa TimurJalan Siwalanpanji, Buduran, SidoarjoPos-el: yani_coll@ymail.com
AbstractThe paper, entitled "Intern Modification in Indonesian Vocabulary Used byFacebook Social Networking". Studied the about Indonesian vocabularythat have been modified internally. Internal modification is  morphemisprocess by changing the phonemes in a basic form. Morphemis process inIndonesian on Facebook can be shortened (abreviasi) or vokal insertion  togive intensity. This study aimed to describe the Indonesian vocabulary thathave been modified internally in Facebook social network. The datacollection of this study are recording and writing the status facebook atrandom. The data analysis techniques include the selection of data,reduction, classification,  presentation and conclution inference. The resultof this research shows that have Indonesian vocabulary modifiedinternally is one of the  uniqueness in facebook language.

Keywords: internal modification, abreviasi and facebook.

AbstrakMakalah yang berjudul “Modifikasi Intern pada Kosakata Bahasa Indonesiadalam Jejaring Sosial Facebook” ini yang diteliti adalah kosakata bahasaIndonesia yang sudah mengalami modifikasi intern. Modifikasi internadalah proses morfemis dengan pengubahan fonem dalam suatu bentukdasar. Proses morfemis dalam bahasa Indonesia di Facebook dapat berupapemendekan (abreviasi) ataupun penyisipan vokal untuk pemberianintensitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kosakatabahasa Indonesia yang mengalami modifikasi intern dalam jejaring sosialFacebook. Pengumpulan data penelitian  ini menggunakan teknik simakdan catat yang diperoleh dari  tulisan di status Facebook yang diambilsecara acak sebanyak sepuluh status. Adapun teknik analisis data yangdigunakan meliputi penyeleksian data, reduksi data, klasifikasi data,penyajian data dan penyimpulan. Hasil penelitan ini berupa kosakatabahasa Indonesia yang mengalami modifikasi intern sebagai sebuahkeunikan  dalam bahasa Facebook.
Kata-Kata Kunci: modifikasi intern, abreviasi dan Facebook.
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PENDAHULUANPenggunaan Facebook dewasa inisudah meluas ke seluruh duniatermasuk di tanah air.  Hampirsebagian besar  orang dengan latarbelakang yang berbeda, suku, bangsa,dan bahasa sudah merasakanberkomunikasi dengan sesamamelalui Facebook. Facebook menjadisarana yang paling efektif bagi oranguntuk saling mengenal,berkomunikasi, dan bertukarinformasi dengan media internet.Pengguna Facebook dalamberkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda dengan bahasapada umumnya.  Bahasa yangdigunakan lebih khusus, yangdiharapkan dapat dipahami olehsesama pengguna Facebook sehinggabentuk-bentuk bahasa tersebutmuncul sebagai sebuah fenomenabaru dalam bahasa. Tidak terkecualidalam bahasa Indonesia, banyakfenomena bahasa yang muncul yangmenarik untuk dianalisis secarakebahasaan.Demikian halnya, dalamberkomunikasi dengan menggunakanmedia  jejaring sosial Facebook,kedua belah pihak saling menyesuaiandengan menggunakan bahasa yangkhusus, singkat, lincah dan kreatif.Kosakata yang digunakan cenderungpendek-pendek. Sementara kosakatayang panjang-panjang akandiperpendek melalui abreasiasi
modifikasi intern. Adapun kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakanberstruktur kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakanuntuk membuat susunan kalimatmenjadi lebih pendek sehinggaseringkali dijumpai kalimat-kalimatyang tidak lengkap. Denganmenggunakan struktur yang pendek,pengungkapan makna menjadi lebihcepat yang sering membuat mitra

tutur yang bukan penutur asli bahasaIndonesia mengalami kesulitan untukmemahaminya.Penelitian tentang penggunaanbahasa di Facebook juga sudah pernahdilakukan beberapa penelitisebelumnya, antara lain penelitianyang berjudul Karakteristik
Penggunaan Bahasa pada Status
Facebook (2010) oleh Djuwita Utamidari Universitas Sebelas Maret yangmendeskripsikan karakteristikpenggunaan bahasa pada statuspengguna FB akun penulis danmendeskripsikan pengaruh faktorsosial (tingkat usia dan pendidikan)terhadap penggunaan bahasa dalamstatus pengguna FB akun penulis.Penelitian berjudul Pengaruh Latar
Belakang Suku dan Karakter terhadap
Diksi pada Status di Facebook (2011)oleh Yessy Hermawati. Tujuanpenelitian ini adalah (1)mendeskripsikan karakteristikpenggunaan bahasa pada statusFacebook akun penulis,(2)mendeskripsikan pengaruh pilihankata (diksi) terhadap penggunaanbahasa pada status Facebook akunpenulis, (3) mendeskripsikanpengaruh latar belakang suku dankarakter terhadap diksi pada statusFacebook akun penulis, (4)mendeskripsikan hubungan latarbelakang suku dan karakter terhadapdiksi pada status Facebook akunpenulis. Adapun  penelitian yangdilakukan Bambang Sukarnoto (2011)dengan judul Kesantunan Berbahasa
Pengguna Facebook menjelaskanbahwa terdapat ketidaksantunanberbahasa oleh berbagai kelompokpenutur dan petutur.Kecenderungannya, ketidaksantunanmenurun seiring meningkatnya usiadan tingkat pendidikan. Jenispenyebab ketidaksantunan jugabervariasi. Pada kelompok penutur
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remaja, prinsip kesantunan yangdilanggar adalah adanya kata tabu danketiadaan eufimisme. Pada kelompokpenutur dewasa, ketidaksantunanterutama disebabkan pelanggaranterhadap prinsip Leech dan Grice.Berkenaan dengan fenomena diaatas, penulis tertarik untukmengangkat masalah- masalah yangberkaitan dengan  modifikasi internpada kosakata bahasa Indonesiadalam jejaring sosial Facebook.Berkenaan dengan fenomena diatas tersebut,  tidak berlebihan bilapada kesempatan ini penulis inginmencoba memberikan gambarantentang modifikasi intern padakosakata bahasa Indonesia dalamjejaring sosisal Facebook. Rumusanmasalah yang akan dibahas dalammakalah ini adalah bagaimanakahmodifikasi intern kosakata bahasaIndonesia dalam jejaring sosialFacebook?Makalah ini bertujuanmendeskripsikan modifikasi internpada kosakata bahasa Indonesiadalam jejaring sosial Facebook?Hasil penelitian ini diharapkanmemiliki manfaat teoretis bagipengembangan ilmu pengetahuanyang berhubungan dengan bidangbahasa, khususnya di bidangmorfologi (modifikasi intern) dalambahasa Indonesia. Berkaitan denganupaya pengembangan bahasa,penelitian ini diharapkan dapatmemperkaya khazanah penelitianbahasa Indonesia, khususnya dalambidang morfologi.Adapun manfaat praktis bagiupaya pemasyarakatan, pengajaran,dan penelitian. Berkaitan denganupaya pemasyarakatan bahasa, hasilpenelitian ini dapat dijadikanmasukan dalam penyusunanrancangan penelitian morfologi dalambahasa Indonesia. Berkaitan dengan

pengajaran, hasil penelitian ini dapatdijadikan rujukan para guru dalampembelajaran bahasa Indonesia  baikdi sekolah-sekolah maupun  diperguruan tinggi untuk  mata kuliahpada Jurusan Bahasa dan SastraIndonesia. Berkaitan denganpenelitian, hasil penelitian inidiharapkan dapat memberikansumbangan teoretis ilmu kebahasaandi Indonesia, khususnya  bahasaIndonesia.
METODE PENELITIANJenis penelitian ini adalah penelitiankualitatif yang bersifat deskriptif.Datapenelitian adalah bahasa tulis yangberupa satuan lingual yakni kosakatadalam kalimat pada status Facebook.Sumber data dalam penelitian iniadalah status Facebook bulan Junisampai Agustus 2012, sertaketerangan yang diperoleh dariinforman yang berjumlah sepuluhorang dengan latar belakang sosialyang berbeda berdasarkanpertimbangan-pertimbangan yangtelah ditentukan. Teknikpengumpulan data yang digunakanadalah studi dokumentasi.Kata“dokumen”, digunakan untuk mengacupada setiap tulisan atau bukan selain“rekaman”, yaitu tidak dipersiapkansecara khusus untuk tujuan tertentu,seperti surat-surat, buku harian,naskah editorial surat kabar, catatankasus, skrip televisi, foto-foto(Syamsudin dan Vismaia dalamSukarnoto, 2012).Sesuai denganpengertian ini, tuturan-tuturanpengguna Facebook yang tercantumpada menu dinding dapat dianggapsebagai dokumen. Untuk mengetahuiusia dan tingkat pendidikan, penelitimemeriksa informasi pengguna facebook yang tercantum pada menu info.Teknik analisis data yang dipakaidalam penelitian ini adalah metode
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analisis kualitatif sebagai konsekuensidari penelitian yang bersifat kualitatif.Paradigma yang digunakan dalamsebuah penelitian kualitatif  adalahparadigma metodologis induktif,paradigma yang berangkat dari hal-hal yang khusus ke yang umum.Teknik penyajian data disajikandengan formal dan informal, yaituberupa tanda-tanda yang menjelaskanhasil dari analisis data dalampenelitian ini dan berupa kata-katabiasa.
LANDASAN TEORI
Modifikasi InternModifikasi intern menurut Verhaar(1988:62) merupakan prosesmorfemis dengan pengubahan fonemdalam suatu bentuk dasar. Prosesmorfemis itu dalam bahasa dapat (1)pemendekan atau abreviasi dan (2)penyisipan vokal /u/ untukpemberian kadar intensitas. Prosespemendekan merupakan prosespemenggalan bagian-bagian leksematau gabungan leksem sehinggamenjadi bentuk singkat tetapimaknanya tetap sama dengan maknabentuk utuhnya.  Abreviasimerupakan proses penanggalan satuatau beberapa bagian leksem ataukombinasi leksem sehingga jadilahbentuk baru yang berstatus kata.Istilah lain untuk abreviasi ialahpemendekan, sedang hasil prosesnyadinamakan kependekan(Kridalaksana, 2007:159). Dalambahasa Indonesia  misalnya dapat kitaamati pada kata bapak menjadi pak,kata ibu menjadi bu, kata dahulumenjadi dulu, kata yang menjadi ygdan sebagainya.  Bentuk kependekansering berasosiasi dengan kata ataufrase penuh lain, karena pemakaibahasa ingin memebentukkependekana yang mirip sekurang-kurangnya dalam bunyi dengan

bentuk lain, supaya maknanya punmirip ( Kridalaksana, 2007:160)Adapun jenis-jenis kependekandalam bahasa Indonesia munculkarena terdesak oleh kebutuhan untukberbahasa secara praktis dan cepat.Kebutuhan ini paling terasa di bidangteknis, seperti cabang-cabang ilmu,kepanduan, angkatan bersenjata, dankemudian menjalar ke bahasa sehari-hari. Di antara bentuk-bentukkependekan itu antara lain:1) Singkatan yaitu salah satu prosespemendekan yang berupa huruf ataugabungan huruf, baik yang diejahuruf demi huruf seperti SMA (Sekolah Menengah Atas), KKN (Kuliah Kerja Nyata), dan SD ( SekolahDasar)2) Penggalan yaitu proses pemendekanyangmengekalkan salah satu bagiandari leksem seperti Prof. (profesor),pak (Bapak), dan bu ( Ibu).3) Akronim, yaitu proses pemendekanyang menghubungkan huruf atausuku kata atau bagian lain yangditulis dan dilafalkan sebagai sebuahkata yang sedikit banyak memenuhikaidah fonotaktik Indonesia,misalnya FKIP [fkip] bukan /ef/,/ka/, /i/, /pe/; ABRI [abri] bukan/a/, /be/,/er/, /i/.4) Kontraksi, yaitu proses pemendekanyang meringkas leksem dasar ataugabungan leksem, seperti tak darikata tidak, takkan dari kata tidakakan, sendratari dari kata seni dramadan tari, rudal dari peluru kendali.5) Lambang huruf, yaitu prosespemendekan yang menghasilkan satuhuruf atau lebih yangmenggambarkan konsep darasakuantitas, satuan atau unsur,seperti g(gram), cm ( sentimeter), dan Au(Aurum). Bentuk ini dinamakanlambang karena dalamperkembangannya tidak dirasakanlagi asosiasi linguistik anatar bentukitu dengan kepanjangannya.Adapun proses penyisipan vokal/u/ proses penyisipan /u/ dalam
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pembentukan kata berfungsi untukmemberikan kadar intensitas,misalnya kata panas menjadi puanas,kata sehat menjadi suehat, kata besarmenjadi beusar, kata cantik menjadicuantik dan sebagainya.
FacebookFacebook adalah sebuah sarana sosialyang membantu masyarakat untukberkomunikasi secara lebih effisiendengan teman-teman, keluarga danteman sekerja. Perusahaan inimengembangkan teknologi yangmemudahkan dalam sharing informasimelewati social graph, digital mappingkehidupan real hubungan sosialmanusia.Siapun boleh mendaftar diFacebook dan berinteraksi denganorang-orang yang mereka kenal dalamlingkungan saling percaya.”(Wikipedia.or.id)Penemu situs pertemanan iniadalah Mark Zuckerberg seorangmahasiswa “droup out” UniversitasHarvard Amerika Serikat.Diadilahirkan pada 14 Mei 1984.Kejeniusan dan kreativitas lewatFacebook menempatkan dirinyasebagai jajaran 400 orang terkaya diAmerika Serikat versi Majalah Forbesedisi September 2008, tepatnyaperingkat 321 dengan total kekayaan1,5 Miliyar Dollar US. (Forbes.com;September 2008)Banyak menu yang terdapatpada jaringan Facebook. Menu utamaberupa “beranda” yangmemungkinkan penggunamengungkapkan semua perasaan danpikirannya dan kemudian ditanggapioleh pengguna lain yang sudah terikatpertemanan.  Menu “profil” berisi“dinding, info, foto, video, tautan dansebagainya”. Menu-menu  inimenyediakan kolom komentar yangdapat diisi oleh pengguna untuk

menyatakan tanggapan danpendapatnya.Sebagai media komunikasi,Facebook mengandalkanketerampilan berbahasa (menulis danmembaca) sebagai alatmenyampaikan pikiran dan perasaan.Walaupun ada beberapa menu yangmemungkinkan menampilkan fiturgambar dan film, tetapi fitur-fiturtersebut selalu diiringi menu
komentaryang  memungkinkanpengguna Facebook menyatakan ide,pendapat, perasaan dan sebagainya.Dalam penyampaiannya, penggunaFacebook terikat oleh aturan formalseperti tidak diperbolehkanmengungkapkan hal-hal yang berbaupornografi dan aturan informalseperti kesantunan.
PEMBAHASAN
Modifikasi Intern  Kosakata Bahasa
Indonesia pada Jejaring Social
FacebookBerbicara modifikasi intern berartiberbicara perubahan yang terjadipada kata baik berupa pemendekanatau berupa penambahan, tetapi tidakmengubah makna kata tersebut.Berdasarkan data yang ditemukan distatus Facebook  modifikasi internyang berupa abreviasi (pemendekan)berupa singkatan, penggalan, akronim,kontraksi, dan lambang huruf dapatdiamati di bawah ini.
SingkatanSingkatan yang dipakai dalam statusFacebook berdasarkan data yangditemukan dapat diamati sebagaiberikut.1) Kamu dah UKG dan PLPG tah…?2) km jg semangath y bwt PKL ny3) Aq t Bth smwnya,yg  aqbthkaN hnyakm cyankQ...erlin...4) BuTuh keyakinan yg ampe ckrng bLmBz ak dapetin Mz.
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5) Sist…ini sendal??tinggi'y brp cm??nhrg'y?sm..95rb?)Kelima data ( 1—5) di atasmemperlihatkan modifikasi intern(pemendekan) yang berupa singkatan.Singkatan UKG, PLPG dan PKL padakalimat (1 dan 2) merupakan prosespemendekan  yang berupa huruf dandieja huruf demi huruf. Adapunsingkatan yang terdapat pada kalimat(3—5)  merupakan penggunaansingkatan yg tidak konsisten dan tidakumum. Kalimat (3) Aku tak butuhsemuanya, yang aku butuhkan hanyakamu sayangku…Erlin? Semuakosakata itu setelah mengalamimodifikasi intern pemendekan berupasingkatan  menjadiAq t Bth smwnya,yg
aqbthkaN hnya km cyankQ...erlin....Kata Aku disingkat Aq, tidak disingkat
t, butuh disingkat bth, semua disingkatmenjadi smw. Demikian halnyasingkatan yang terdapat pada kalimat(4) kata yang disingkat yg, ckrngmenggantikan kata sekarang, dan bLmmengggantikan kata belum, Bzmenggantikan kata bisa.  Singkatanpada kalimat (5) yang disingkatdengan huruf ‘y’, kata dan disingkat‘n’, kata sama di singkat menjadi sm.Singkatan tersebut jelas tidak umumdan  konsisten sehingga dapatmembingungkan pembaca yang tidaktahu. Singkatan dalam modifikasiintern yang terdapat pada jejaringsosial Facebook dapat diamati padadata lain berikut ini.(1) tanggaxcpa? wong ondone d gaetukang cat kok. .haha (/003/MIA/AG/2012)(2) iiihH,....si mbak adil amet sichkoment’a,.... Hehheee....(/020/MIPA/JUN/2012)(3) Aduuuccch, susah amat sich cari FB nNope na "Mbak Putri Risfa"alias mantan na	"̮♥Aan♥"̮, dmn kmumbak...???? (/041/MI-PA/

AG/2012)(4) Nina@ stuju banget q ma inspiratifkm (/022/MI-A/JUN/2012)(5) Nggk usah takut,, qt gkn pnh tau apayg ada ddpn qt,lw qt gk mwmelangkah.ykin aja ada hal yg baik yg lgmenunggu. (/028/MIA/AG/2012)Bila kita amati data (6)—(10),menggunakan kosakata bahasaIndonesia ragam santai atau gaul yangmemperlihatkan modifikasi internyang berupa abresiasi ataupemendekan  berupa singkatan.Kalimat (6) pada kata tangganya
siapa menjadi tanggax cpa. Kalimat(7) terdapat  huruf ‘a’ sebagaisingkatan dari nya pada kata
koment’a’. Adapun kalimat (8)memperlihatkan suplesi dari kataaduh menjadi aduuuccch dan jugaabreviasi (singkatan)  katafacebookmenjadi FB dan nomor hand pone nyamenjadi Nope na.Kalimat (9) Nina@Setuju banget aku sama inspirasikamu menjadi Nina@ stuju banget q
ma inspiratif km. Kalimat (10) Ngak
usah takut, gitu gak akan pernah tahu
apa yang ada di depan kita, lawan gitu
gak mau melangkah …yakin saja ada
hal yang baik yang lagi menunggusetelah mengalami modifikasi interndalam jejaring sosial facebookmenjadi Nggk usah takut,, qt gkn pnh
tau apa yg ada ddpn qt,lw qt gk mw
melangkah.ykin aja ada hal yg baik yg
lg menunggu. Dengan demikiankelima kosa kata pada kalimat (6)—(10) terdapat modifikasi internberupa pemendekan kata aku menjadi
aq, q, ak..Bentuk singkatan bth, km,
gkn, cynkQ, cpaberasal darikependekan butuh, kamu, sayangku,dan siapa dengan cara menghilangkanhuruf-huruf vokal, cyank dan cpaselain mengalami abresiasi denganpenghilangan huruf vokal, jugamengalami perubahan huruf darihuruf /s/ menjadi /c/. Aq, qt, selain
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mengalami abresiasi denganpenghilangan huruf vokal, suplesi,juga mengalami perubahan huruf darihuruf /k/ menjadi /q/.Data serupa juga terjadi padaakun jejaring sosial facebook berikutini:(6) wah, smlem mimpiQ luarbyza..dblank indah gak indah, tp(7) dblank  buruh gak jg. (/036/MI-A/MAR/2012)(8) huah, ad yg bz mnfsirkan mimpindak?? (/037/MI-A/MAR/2012)(9) mzmu tmbah gendut dek (/058/MI-A/AG/2012)Kosakata pada kalimat (13)
smlem, mimpiQ, byza, dblank, tp, jgberasal dari kata semalam, mimpiku,
biasa, dibilang, tetapi, dan juga.Kosakata itu mengalamipemendekan/singkatan dengan carayang tidak biasa atau tak beraturan,ada yang berupa pengihlangan vokal,penggantian dengan huru /Q/ untukmengganti kata aku, huruf i digantidengan y, dan gugus konsonan /ng/diganti dengan /nk/.  Bentuk ad,  danbz untuk menggantikan kata ada dan
bisa merupakan dua contoh singkatanyang tidak beraturan atau tidakumum. Biasanya kedua kata itu tidakdisingkat.Demikian halnya kata mzmupada data (13) sebagai singkatan dari
masmu juga tidak tepat.Kecenderungan penghilangan vokaldan penggantian huruf /s/ menjadihuruf /z/
PenggalanProses pemendekan yangmengekalkan salah satu bagian darileksem pada data di jejaring sosialFacebook dapat diamati sebagaiberikut.(10) huah, ad yg bz mnfsirkan mimpindak?? (022/MI-A/JUN/2012)(11) loh td mek ktemu bentar i, trusngbrol bentar...tk tnya2inskripsinya gmn haha...kpn2 deh

dek, lek mz ud nikah tk kerumah(021/MI-A/JUN/2012)(12) Haduuuc, bner2 beruntung ntuchcew, punya cow super romantis, gkpernah ketemu ma pean mbak??(023/MI-A/JUN/2012)(13) Nina@ stuju banget q ma inspiratifkm (/022/MI-A/JUN/2012)(14) Maaf ku tlah menyakitimu.!(103/MI-A/AG/2012)Bila dicermati kelima kalimat(14—18) di atas memperlihatkanmodifikasi intern berupa penggalankosakata pada jejaring sosialFacebook. Pada kalimat (14) terdapatkata ad sebagai penggalan dari kata
ada dan ndakberasal  dari kata tidakyang terpengaruh  bahasa daerah.Kalimat (15) terdapat kata terusdipenggal menjadi trus, tanyadipenggal menjadi tnya, sudah
dipenggal menjadi ud. Demikianhalnya, kata yang terdapat padakalimat (16) juga mengalami abreviasipemenggalan kata.Kata benar menjadi
bner, kata cewek menjadi cew, dankata cowok menjadi cow. Kalimat (17)kata sama menjadi ma, dan kata telahpada kalimat (18) menjadi tlah. Gejalapemendekan kata denganmenghilangkan vokal pada suku katapertama merupakan penggalan yangsudah dianggap umum karena masihdapat dikenali pemakaibahasa.Namun, kata yang dipenggaldengan menghilangkan vokal padasuku kata akhir merupakan hal yangtidak umum, misalnya kata cew untukkata cewek dan cow untuk cowok.Dalam proses modifikasi internbahasa Indonesia yang berupapenggalan secara umum, yangdikekalkan adalan suku awal terakhiruntuk bentuk kata sapaan seperti buuntuk kata ibu, pak untuk kata
bapak.Adapun suku kata awaldibuang.



144

AkronimData modifikasi  intern pemendekan (akronim) tidak terlalu banyakditemukan dalam jejaring sosialfacebook. Data itu dapat diamati padakalimat ”Klo gak pake lambang OSISjangan marah klo dilecehkan dijln.yeeh…apalagi bila naik bus Trans-Jakarta …kenapa karena itu tanda (Ojo Senggol Iki Susu).  Akronim OSISyang semestinya kepanjangan dariOrganisasi Siswa Intra Sekolahdipelesetkan menjadi Ojo Senggol Iki
Susu‘ Jangan Sentuh Ini Susu”.
KontraksiProses pemendekan yang meringkasleksem dasar atau gabungan leksemdalam jejaring sosial Facebookditemukan data sebagai berikut.(15) ongkir mjokerto,brp sis (/006/MI-A/AG/2012)(16) kpan pulkam ya habibah?(/010/MI-A/JUL/2012)(17) aq gataw dek...ga pernah liat tivisoale (/065/MI-A/AG/2012)(18) Setelah jadi hakim, kmu janganmarkus ( makelar kasus) (203/MI-A/AG/2012)(19) Pak guru jangan sampai jadi aktordi sekolah ( akal-akalankotor)(205/MI-A/AG/2012)Bila diamati kelima kalimat diatas memperlihatkan, modifikasiintern berupa bentuk  pemendekkankontraksi, yaitu proses pemendekanyang meringkas leksem dasar ataugabungan leksem dasar terutama padakosakata ongkir ‘ongkos kirim’yangterdapat pada kalimat (19) dan kata
pulkam ‘pulang kampung’pada kalimat(20).  Dalam kalimat (21) jugamemperlihatkan singkatan kontraksiyang tidak konsisten karena prosespemendekan yang meringkas leksemdasar tidak tepat. Singkatan aqkependekan dari ‘aku’, singkatan
gataw kependekan dari ‘gak tahu atau

tidak tahu’.Singkatan tivi untukkependekan televisi yang seharusnyaTV.  Kata markus dan aktor padakalimat (22) dan (23) merupakankontraksi dari makelar kasus(markus)  dan akal-akalan kotor(aktor).
Penyisipan Vokal/Pemanjangan
KataData-data lain berupapemendekan atau abreviasidalam jejaring sosial Facebookjuga dapat diamati di bawah ini.(20) Aseeeg . . . (/011/MI-P/JUL/2012)(21) waaaakh brarti mbak’a termasukwanita pinter donk,....!!! Hahhaaaa...(/017/MI-PA/JUL/2012)..(22) Puyeng beneran nich otakQ....!!!sumpah dech....!!!! (/042/MI-P/AG/2012)(23) iiihH,....si mbak adil amet sichkoment’a,.... Hehheee.... (/020/MI-PA/JUN/2012)Berdasarkan data dia atas, dapatdiketahui bahwa pada kalimat(24—27) terdapat modifikasi intern yangberupa pemanjangan. Pemanjanganpada kosakata tersebut dilakukandengan menambah huruf vokal ataukonsonan. Epentesis terjadi padakosakata yang berakhiran denganhuruf /h/ mendapatkan penambahanhuruf /c/ atau /k/ di depan huruf /h/.Kosakata wah menjadi
waaaakh, deh menjadi dech, sihmenjadi sich. Pemanjangan dilakuakandengan menambahkan huruf vokalbaik di awal, tengah, maupun belakangkosakata. Asyik menjadi Aseeeg (huruf/i/ menjadi /e/, /sy/ menjadi /s/,/k/ menjadi /g/),ih menjadi iiihH.Walaupun terjadi pemanjangan,dengan penambahan huruf  vokal.Kata tersebut tetap dapat diketahuiasal katanya. Contoh lain dapatdiamati pada data berikut ini.
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(24) Sakiiiiiiitttttthhhhhhh........(/038/MI-P/AG/2012)(25) HaLohhhh..... (/047/MI-P/JUL/2012)(26) Photonya Lohh Beb ndang d upLoad:D  (/048/MI-P/JUL/2012)(27) Bang Mandoer@ahahahhaha tosHdhUlu bang…PlaG. (/024/MI-P/AG/2012)(28) Haduuuc, bner2 beruntung ntuchcew, punya cow super romantis,Ha…ha..ha…..Ha (/043/MI-PA/AG/2012)(29) cchhh...gmn low rasa na pengenthbanting hp, liat kemesraan cowsma cewna...masyaallah(30) q pengend kmalang........ (/050/MI-PA/JUN/2012)Berdasarkan data di atas, dapatdiketahui bahwa pada kalimat (28)—(34) terdapat modifikasi intern yangberupa pemanjangan.Pemanjanganpada kosakata tersebut dilakukandengan menambah huruf t dan / atau/h/ diakhir kosakata dengan hurufakhir /t/, /k/, /s/, /o/. Kangen,menjadi kangenth, semangat menjadi
semangath, sakit menjadi
Sakiiiiiiitttttthhhhhhh (dengan variasipemanjangan huruf vokal dankonsonan), tos menjadi tosh, josmenjadi jossh, nengantuk menjadi
ngantuugh (berasal dari kata ngantukyang huruf/k/ berubah menjadi huruf/g/ diakhir), halo menjadi HaLohhhh,lo menjadi lohh.Penambahan huruf/d/ atau /th/ juga terjadi di akhirkosakata yang berakhiran huruf /n/,kangen menjadi Kangenth, inginmenjadi pengenth dan pengend.Halserupa juga dapat diamati pada data dibawah ini.(31) Masie takUet uNtUk melangKah(/026/MI-P/AG/2012)(32) RagUe ragUe dan penUh ketakUtan.(/027/MI-P/AG/2012)(33) MinGgue Harie paliNk menyebalKanse Indonesia Raya

Huaaaaaaaaaaaaa (/023/MI-P/AG/2012)(34) makasi buaanyaaak yo :'D(/035/MI-P/JUL/2012)(35) aseeeeem nd umah au ngerosoksepian kawan..... (/031/MI-PA/JUL/2012)Berdasarkan data di atas, dapatdiketahui bahwa pada kalimat (35)—(39) terdapat modifikasi intern yangberupa pemanjangan.Pemanjanganpada kosakata tersebut dilakukandengan menambah huruf vokal padakosakata yang berakhiran denganhuruf vokal, ragu-ragu menjadi rague-
rague, banyak menjadi buaanyaaakMinggu menjadi Minggue, harimenjadi Harie. Epentesis terjadi padakosakata asem menjadi Assyeemmmbdengan menyisipkan huruf /y/diantara huruf konsonan dan vokal,yaitu /s/ dan /e/ dan penambahanhuruf vokal /u/ diantara hurufkonsonan /y/ dengan huruf vokal /a/,ya menjadi yua. Penambahan hurufvokal juga dilakukan dengan tujuanuntuk memiliki arti ‘sangat’ katabanyak menjadi buaanyaaak (kalimatd) memiliki makna sebagai sangatbanyak atau sebanyak-banyaknya,begitu pula dengan kata asem menjadi
aseeeeem. Contoh lain yang datamodifikasi intern dapat diamati padadi bawah ini.(36) jeeeeeeeeeeeenk...... (/049/MI-P/JUN/2012)(37) ayooowww kita ngerjaineksperimenya kpan,,,,,  (/051/MI-PA/MEI/2012)(38) Ban m0t0rQb0c0rrrrr,,,Assyeemmmb, —bersama Lia Trya Lia dan 6 lainnya(/052/MI-P/AG/2012)(39) Kapok deh cerita masa Lalu qwuhke kamu, Emang benar diam adalahemas. (/032/MI-P/AG/2012)(40) Waduch....rambut Q ilang kemanayua...???? Astaga...ya  ُ اللهَّ gmn....??(/040/MI-P/AG/2012)
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(41) Ngebut ngebut ngebuuuuuuuttttt(/053/MI-P/AG/2012)(42) Mana LiburaaannnQuuuuuu (T,T)(/054/MI-P/AG/2012)(43) eat bulaga tuh apaa dek?? td ktemubentar...hahahaha, sumpah tmbahiteeeee eeeeeeeeemmmm...(/060/MI-PA/AG/2012)(44) tambah Genduuuuttt (>,<)(/057/MI-P/AG/2012)Berdasarkan data di atas, dapatdiketahui bahwa pada kalimat (37)—(44) terdapat modifikasi intern yangberupa pemanjangan. Pemanjanganpada kosakata tersebut dilakukandengan menambah huruf vokal padakosakata yang berakhiran denganhuruf vokal, Epentesis terjadi padakosakata asem menjadi Assyeemmmbdengan menyisipkan huruf /y/ diantara huruf konsonan dan vokal,yaitu /s/ dan /e/ dan penambahanhuruf vokal /u/ diantara hurufkonsonan /y/ dengan huruf vokal /a/,ya menjadi yua. Penambahan vokalatau penyisipan vokal l di tengah kataberfungsi untuk pemberian kadarintensitas begitu pula dengan kataasem menjadi aseeeeem,  jeng menjadi
jeeeeeeeeeeeenk (huruf /g/ berubahmenjadi k, jeng menjadi jenk) , ayomenjadi ayooowww,  ngebut menjadi
ngebuuuuuuutttt, bocor menjadib0c0rrrrr,, liburan menjadi
Liburaaannn, hitam (item) menjadi
iteeeeeeeeeeeeeemmmm, gendutmenjadi Genduuuuttt.

SIMPULANModifikasi intern dalam kosakatabahasa Indonesia di jejaring socialFacebook yang berupa abreviasiterjadi dengan (a) penghilangansemua huruf vokal, (b) penghilangansalah satu huruf vokal (baik di awalmaupun akhir leksem);(c) terjadinyasuplesi; (d) terbentuknya akronim.Adapun modifikasi intern yang berupa

pemanjangan terjadi dengan (a)memanjangkan huruf vokal untukmemberikan kadar intensitas; (b)Epentesis terjadi dengan menyisipkanhuruf vokal atau konsonan yang tidakmengubah kata dasarnya (dapatdipahami maknanya); (c)Pemanjangan dapat terjadi denganmenambahkan huruf konsonandiakhir leksem; (d) Adakalanyaleksem-leksem tersebut mengalamiperubahan huruf sekaligus denganpenambahan huruf konsonan
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