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KATA PENGANTAR

Bahasa Melayik Purba karangan K. Alexander Adelaar ini adalah publikasi
kedua dalam Seri Publikasi Bersama Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa dan Universitas Leiden. Aslinya ditulis dalam bahasa Inggris sebagai
disertasi (pada Universitas Leiden) dan diterbitkan dengan jumlah yang
terbatas di Belanda tahun 1985, dan kemudian dalam seri Pacific Linguistics,
Series C, No. 119, tahun 1992. Terjemahan ini didasarkan atas terbitan
terakhir itu, dilengkapi dengan sejumlah tambahan dan perbaikan oleh
pengarangnya sendiri.

Dr. K. Alexander Adelaar (1953) adalah ahli perbandingan dan sejarang
bahasa Austronesia yang namanya semakin mendunia. Sebagai murid
almarhum Prof. Dr. J.C. Anceaux, Beliau menjadi dosen bahasa Austronesia
pada Universitas Leiden, dan peneliti tamu pada berbagai universitas yang
terkemuka, seperti Cornell University di Ithaca (Amerika Serikat), J.W.
Goethe Universitat di Frankfurt (Jerman), dan Australian National University
di Canberra. Mulai tahun 1994 Beliau menjadi lektor kepala di Department of
Linguistics and Language Studies, Melbourne University, Australia.
Di antara karyanya perlu disebutkan sumbangannya kepada rekonstruksi
bahasa Batak Purba dan penyubkelompokan bahasa-bahasa Batak modern,
makalahnya mengenai struktur bahasa Melayu di Sri Langka dan asal-usulnya,
berbagai studi mengenai hubungan dunia Melayu dan pulau Madagaskar dari
abad ke-7 sampai abad ke-15 M. sebagaimana terbukti dari pinjaman-pinjaman
dari bahasa Melajni ke dalam bahasa Malagasi, dan makalahnya mengenai
bahasa Mbaloh di pedalaman Kalimantan Barat yang bukan seperti diduga-
sebelumnya termasuk rumpun Melayu ataupun Melayik, melainkan yang
paling dekat hubungannya dengan bahasa di Sulawesi Selatan, khususnya
bahasa Bugis. Penelitiannya tentang bahasa Salako di Kalimantan Barat pun
memungkinkannya menjelaskan sejumlah kekaburan dalam penafsiran prasasti
Melayu Kuno. Besar pula sumbangannya dalam bidang etimologi: berkat
berbagai analisis etimologis kosakata Melayu, Adelaar berhasil merekonstruksi
beberapa segi kehidupan sosial nenek moyang orang Melayu dalam zaman
prasejarah. Juga dalam buku Bahasa Melayik Purba ini dibicarakan sejumlah
masalah etimologis.
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Sebagaimana diketahui, studi tentang sejarah bahasa Austronesia sejak abad
yang lalu menitikberatkan rekonstruksi dasar-dasar leksikal, serta penyusunan
perangkal bunyi hipotetis bahasa Austronesia Purba, yang masing-masing
dikaitkan dengan kaidah perubahan bunyi yang menghasilkan bunyi-bunyi yang
sekarang kita temukan dalam bahasa turunannya. Dalam salah satu ancangan
(dengan Isidore Dyen sebagai tokohnya) perangkat bunyi hipotetis tersebut
tidak lebih daripada lambang adanya korespondensi tertentu antara bunyi
bahasa-bahasa yang diamati sekarang. Dalam ancangan lain (dengan John U.
Wolff sebagai salah seorang pelopomya) diusahakan merekonstruksi suatu
sislem bunyi yang dari segi jumlahnya dan ciri fonetisnya dapat dianggap
wajar untuk sebuah bahasa yang alamiah.
Sampai sekarang usaha merekonstruksi bahasa Austronesia Purba dari segi
struktur lainnya, yaitu morfologi dan sintaksis, masih sangat terbatas. Kalau
tujuan akhir rekonstruksi sebuah bahasa purba adalah penambahan pengertian
tentang keberagaman dan kesamaan antar bahasa serumpun yang terdapat
sekarang ini, maka tidak dapat dilangkahi rekonstruksi tahap-tahap yang
mengantarai masa kini dan zaman bahasa purba itu. Apalagi, jumlah bahasa
Austronesia begitu besar (sepersepuluh jumlah bahasa di dunia) dan
strukturnya begitu beragam dan untuk kebanyakan bahasanya masih sangat
kurang diketahui, sehingga rekonstruksi tahap yang paling purba itu praktis
mustahil. Maka jelaslah bahwa satu-satunya jalan menuju rekonstruksi sejarah
kejadian mozaik bahasa di Nusantara serta wilayah Austronesia di luar
Indonesia adalah melalui rekonstruksi tahap-tahap menengah itu.
Karya Adelaar ini merupakan usaha seperti yang dimaksud itu. Yang
direkonstruksi bukan hanya sistem fonem dan sebagian kosakatanya,
melainkan juga inti-inti struktur morfologisnya. Dasar rekonstruksinya adalah
sejumlah isolek (sebagai istilah netral yang mencakup, baik bahasa maupun
ragam bahasa atau dialek), yaitu isolek Melayu Baku, isolek Minangkabau,
isolek Banjar Hulu, isolek Serawai, isolek Iban, dan isolek Jakarta. Isolek itu
saling berhubungan, akan tetapi di antaranya ada yang tidak lazim digolongkan
sebagai isolek "Melayu". Karena itu istilah yang dipilih Adelaar untuk
menamai kelompok isolek yang dibahasnya bukan bahasa Melayu Purba (yang
cakupannya terJalu sempit), melainkan bahasa Melayik Purba.

Diharapkan agar terjemahan disertasi Adelaar mengenai bahasa Melayik Purba
ini akan mengilhami pakar bahasa di Indonesia untuk mengadakan penelitian
sejenis terhadap subrumpun bahasa Austronesia yang lain, dan meneruskan



dan melengkapi penelitian Adelaar sendiri, a.I. dengan memperbandingkan
penemuannya dengan bahasa lainnya yang termasuk rumpun Melayik.

Hein Steinhauer Jakarta, Desember 1993
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Konvensi lain;

Penggunaan huruf miring menyatakan bahwa sebuah fonem, kata, atau bagian
kata dinyatakan dalam notasi fonemis sinkronis. Jika sebuah leksem tidak
muncui tanpa afiks, leksem tersebut dicetak miring dan dalam tanda kurung
siku.
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BAB I

PENDAHULUAN

Bahasa Melayu dipakai dalam sejumlah diaiek di daerah pesisir Semenanjung
Malaya dan Kalimantan,' di Sumatera Selatan dan Tenggara, dan di hampir
semua pusat perdagangan utama di kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu
termasuk kelompok bahasa Melayik, yang juga mencakup bahasa Minangkabau
dan Kerinci^ di Sumatera; selain itu, kelompok bahasa Melayik juga mencakup
bahasa dan diaiek di pedalaman Kalimantan Barat, dan di antaranya yang
paling penting adalah bahasa Iban.' Selanjutnya saya akan memakai istilah
"isolek" untuk mengacu kepada bentuk bahasa tanpa memperhatikan statusnya
sebagai bahasa ataukah sebagai diaiek/ Hudson (1970:302-3) menggunakan
nama "Melayik" untuk mengacu kepada semua isolek yang tampaknya, untuk
bahasa Melayu, "bertalian langsung karena diturunkan dari bahasa induk yang
sama" (Bahasa Melayik Purba).

Saya ingin mengadakan studi komparatif mengenai isolek-isolek
Melayik, dan berusaha merekonstruksi bahasa induknya, yaitu Melayik Purba,
Ada beberapa motif yang membuat saya mengadakan studi ini. Pertama, masih
banyak yang belum diketahui mengenai evolusi linguistis dari isolek Melayik,
atau hakikat bahasa Melayik Purba (selanjutnya disingkat MP). Rekonstruksi
MP bisa juga membuat icita lebih mengerti posisi relatif isolek Melayik di
dalam rumpun bahasa Austronesia (selanjutnya disingkat AN), dan lebih
khususnya, di dalam cabang yang didefmisikan secara kurang tepat, yaitu
bahasa-bahasa Melayu-Polinesia Barat (MPB) yang termasuk dalam rumpun
Austronesia ini.^ KlasiUkasi internal dari isolek Melayik bisa memberikan
petunjuk mengenai tanah air penutur bahasa MP. Leksikon MP pada akhirnya
akan membuat kita lebih mengerti budaya dan organisasi sosial MP.
Pengetahuan tentang posisi relatif MP di dalam rumpun bahasa MPB dan
pengetahuan tentang leksikonnya adalah relevan dengan studi mengenai
bidang-bidang terkait seperti antropologi, arkeologi, dan prasejarah. TeralAir,
rekonstruksi MP diharapkan bisa memberi sumbangan pada perbaikan
rekonstruksi dengan peringkat yang lebih tinggi, yaitu Austronesia Purba
(AP), Melayu-Polinesia Purba (MPP), dan Melayu-Jawa Purba (MJP).
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Isolek Melayik dicirikan oleh seperangkat perkembangan fonologis
yang terjadi dalam sejarah isolek tersebut. Sebagian besar perkembangan ini
tidak tegas (misalnya, bahasa-bahasa Camik dan Aceh temyata mempunyai
keenam perkembangan pertama berikut yang sama, dan bahasa Bali
mempunyai perkembangan yang sama untuk nomor 2, 3, 4, 7, 8, dan 9).
Kemunculan bersama dari perkembangan-perkembangan berikutlah yang
menentukan anggota-anggota subkelompok bahasa Melayik:

1. pengawasuaraan konsonan hambat pada posisi akhir;
2. AP *y > MP *d, *-r;
3. *Z (dan *z) > MP
4. (dan *r) > r;
5. penyingkatan gugus konsonan sampai pada komponen terakhimya
6. gugus nasal + hambat heterorgan menjadi gugus nasal + hambat

homorgan;
7. *vi/- > 0\

8. */, *-ey, *-uy, *-iw > MP */;
9. *M, ♦-evf > MP *u;

10. ̂ ehyi^ipan nasal epentetis di antara *[o,S.H. ?.g]e pada posisi awal dan
konsonafrJt^bat yang mengikutinya.

Morfologi dan leksikon MP tidak memberikan kriteria yang kuat untuk
subkelompok Melayik. Morfologi Melayik diakui cukup berbeda dari apa yang
telah direkonstruksi sebagai morfologi AP, tetapi perbedaan tersebut
tampaknya juga dijumpai dalam bahasa-bahasa di Indonesia bagian Barat.

Ada banyak unsur kosakata yang terbukti diwariskan dalam
subkelompok Melayik secara keseluruhan, tetapi tampaknya selalu ada bahasa
di luar bahasa Melayik yang mempunyai bentuk yang sepadan. Oleh karena
itu, kita juga tidak mungkin mengumpulkan sekelompok unsur kosakata yang
penting untuk argumen subpengelompokan. Fakta ini mencerminkan realitas
sosiolinguistis yang penting, yaitu bahwa beberapa bentuk dari bahasa Melayu
sebagai bahasa perantara {lingua franca) mempunyai pengaruh yang besar
sekali pada banyak bahasa di pulau-pulau di Asia Tenggara dan pada bahasa
Malagasi, sampai pada batas dimana terlalu banyak unsur kosakata dari semua
jangkauan leksikon bahasa Melayik telah dipinjam ke dalam bahasa-bahasa
non-Melayik.

MB adalah salah satu isolek yang digunakan Dempwolff untuk



merekonstruksi MPP (seperti yang dijelaskan di bawah ini), dan ini adalah
alasan yang baik untuk membandingkan MB dengan isolek-isolek yang
membentuk subkelompok tersendiri dengan MB. Dalam sebuah rumpun
bahasa, rekonstruksi pada peringkat yang lebih rendah sangat diperlukan agar
kita bisa lebih mengerti bahasa-bahasa purba pada peringkat yang lebih atas,
termasuk bahasa yang menurunkan semua anggota yang termasuk dalam
rumpun tersebut. Ini tidak berarti bahwa rekonstruksi sementara untuk bahasa
purba pada peringkat yang teratas tidak diperlukan; melainkan, rekonstruksi
pada peringkat yang lebih rendah dan lebih atas hams selalu diuji satu dengan
yang lainnya. Ini mungkin terdengar seperti pernyataan yang sudah umum bagi
seseorang yang sudah mengenal metode komparatif, tetapi kenyataannya ialah
bahwa dalam konteks linguistik komparatif AN, rekonstmksi pada peringkat
yang lebih rendah hingga belakangan ini mempakan bidang yang agak
diabaikan. Sampai tahun 1970-an hanya sejumlah kecil saja rekonstmksi
demikian yang telah dilakukan, dan masih ada banyak yang hams dilakukan.^

Saya akan membandingkan isolek-isolek Melayik dan mengajukan
rekonstmksi untuk MP. Saya akan melakukannya dengan dasar perbandingan
MB, dan lima isolek Melayik yang lain yang memperlihatkan retensi fonologis
yang penting dari AP/MPP yang tidak ditemukan dalam MB, dan yang
terdapat cukup banyak korpus leksikal dan gramatikal. Isolek seperti Kerinci,
Manado, Melayu, Melayu Maluku, dan isolek Melayik yang dipakai Orang
Laut, Orang Darat, Orang Akit, dan Orang Utan, tidak dimasukkan* secara
sistematis dalam perbandingan karena, walaupun tersedia cukup banyak materi
tentang isolek-isolek tersebut, isolek-isolek tersebut tidak memperlihatkan
retensi stmktural yang juga tidak terdapat dalam MB, sehingga tidak akan
mengubah selumh gambaran mengenai rekonstmksi MP.'
Dengan demikian, juga beberapa isolek dengan banyak retensi dari tahap
sebelumnya (misalnya, isolek dari Semenanjung Malaya, Bacan, Melayu
Kuno) hanya kadang-kadang diikutkan dalam perbandingan tersebut karena
kurangnya materi membuat kita tidak bisa menggunakan isolek-isolek tersebut
secara sistematis.

Isolek yang memenuhi persyaratan di atas adalah Minangkabau, Banjar,
Melayu Teng^, Iban, dan Jakarta; bersama dengan MB isolek-isolek tersebut
akan menjadi dasar studi perbandingan ini.

MB adalah isolek yang menjadi dasar dari Bahasa Indonesia dan
Bahasa Malaysia, dan yang berarti"... Melayu sastra yang mempakan tumnan
langsung dari bahasa yang digunakan di istana Kesultanan Malaka (...) dan



yang terus dipakai di istana Sultan Riau dan Johor" (Prentice 1978:23).
Struktur dan kosakata isolek Minangkabau (selanjutnya MIN) sangat

dekat dengan MB. MIN dipakai di propinsi Sumatera Barat, di beberapa
kabupaten yang berdekatan di Jambi (di sepanjang sungai Batanghari), dan di
kabupaten Kampar di propinsi Riau. Bahasa ini juga dipakai oleh kelompok
imigran di Jamee (Aceh Barat), dan di Negeri Sembilan (Malaysia). Isolek
Koto Gadang (dekat Bukit Tinggi, di kabupaten Agam) merupakan dasar dari
kamus dan gramatika yang digunakan untuk MIN dalam studi ini. MIN
membedakan tiga macam vokal {a,i,u) dalam silabel pertama dari leksem
trisilabis, sedangkan isolek-isolek lain dalam studi ini (kecuali Banjar) hanya
membolehkan bunyi pepet dalam posisi ini. Dalam beberapa leksem, MIN
juga mempertahankan gugus konsonan heterogen, yang disingkatkan menjadi
sebuah konsonan medial dalam isolek-isolek lain seperti safjla, sala
'memanggang, memasak di unggun api' (Wilk.), dari AP *safj(@)laR,
bandingkan MB s@lar, IBN salal 'bau daging panggang'.

Bahasa Banjar dipakai di pesisir selatan Kalimantan, dan di pesisir
timur sampai dengan Kutai. Pusatnya adalah kota Banjarmasin (Hapip
1977:1). Bahasa Banjar mempunyai dua varian yang utama: Bahasa Banjar
Hulu (selanjutnya BH), dan bahasa Banjar Kuala (selanjutnya BK).® BH adalah
isolek yang say a gunakan dalam perbandingan ini. Seperti MIN (dan juga
BK), BH membedakan tiga macam vokal {a,i,u) dalam silabel ketiga dari
akhir. Isolek ini juga secara konsisten mencerminkan AP/MPP sebagai h,
sedangkan pada posisi awal dan di antara vokal-vokal yang berbeda, fonem
purba ini sebagian besar hilang dalam isolek-isolek lain.

Melayu Tengah adalah nama yang diberikan kepada sejumlah isolek
Melayu yang bertalian erat yang dipakai di Bangka Hulu (Bengkulu) dan di
daerah pegunungan di Palembang (Voorhoeve 1955:18).' Untuk kedua isolek
ini, yaitu Besemah dan Serawai (selanjutnya masing-masing BSM dan SWI),
Helfrich mengumpulkan daftar kata dan menulis garis besar gramatikal
(Helfrich 1904; juga Helfrich 1915, 1921, 1927, dan 1933). BSM dan SWI
mempertentangkan bunyi x uvular (atau velar)'® dengan r getar. Dalam Bab

menggantikan (pepet)
*♦? menggantikan (hamzah)



Ill (3.7) kita akan membahas apakaha; ini danr masing-masing mencerminkan
AP/MPP *R dan *r. SWI adalah isolek Melayu Tengah yang digunakan
sebagai salah satu dari keenam isolek yang pokok dalam studi ini.

Iban, atau Dayak Laut (selanjutnya IBN), adalah isolek yang banyak
dipakai oleh suku non-Islam di bagian barat Kalimantan. IBN mempunyai b
(dari AP/MPP *b) dalam lingkungan a_a, sedangkan isolek-isolek lain
mempunyai w, misalnya IBN laban 'lawan' dari MPP *laban, bandingkan
isolek-isolek lain (selanjutnya i.l.) lawan 'id.'. IBN juga mempunyai bunyi
hambat glotal akhir yang jelas mencerminkan AP *S, A? *H ( > MPP *h),
dan AP *? (MPP *?).

Isolek Jakarta (selanjutnya JKT) mempunyai banyak varian;" varian
Mester digunakan dalam kamus Chaer (lihat di bawah) dan juga akan
digunakan dalam studi ini. Bunyi a dan bunyi pepet dalam JKT sebelum
konsonan akhir masing-masing mencerminkan AP/MPP *a dan *@ (pepet);
dalam isolek-isolek lain fonem purba ini akan berpadu dalam posisi ini.

Tabel berikut meringkas retensi fonologis dalam MIN, BH, SWI, IBN,
dan JKT, yang telah hilang dalam MB:

MB MIN BH SWI IBN JKT

1. @ a a @ @ @ |K KVKVK

@ i i @ @ @ 1
@ u u @ @ @

2. K KK K K K K 1 V-V (dalam
beberapa leksem)

3. h, 0 0 h 0 0 0 1 # V...
1 VI V2 (di mana

VI = V2)

4. r r r X r r

r r r r r r

5. w w w w w w 1 a_a



6. o 0 0 0 ? 0 \ Jt

7. a a a a a a j _Kj^'
a  a a a a @ j

Suber utama yang saya gunakan untuk keenam isolek tersebul adalah:
untuk MB: D12 Gerth van Wijk: Spraakleer der Maleische taal (1889).

D.J. Prentice: Malay (Indonesian and Malaysian) (1987) dan catatan
kuliah tentang gramatika bahasa Indonesia dan Malaysia (tidak
diterbitkan).

R.J. Wilkinson: A Malay - English Dictionary (1959).
untuk MIN: J.L. van der Toorn: Minangkabausche Spraakkunst (1899).

M. Thaib gl. St. Pamoentjak: Kamus bahasa Minangkabau - bahasa
Melajoe Riau (1935).

untuk BH: Abdul Jebar Hapip: Kamus Banjar - Indonesia (1977).
M. Asfandi Adul: Morfologi Bahasa Banjar (tidak diterbitkan).

untuk SWI: O.L. Helfrich: Bijdragen tot de kennis van het Midden Maleisch
(Besemahsch en Serawajsch dialect) (1904, + suplemen dan tambahan).
Aliana et al.: Bahasa Serawai (1979).

untuk IBN: N.C. Scott; Dictionary of Sea Dayak (1956).'^
Asmah Haji Omar: The Iban language (1977).

untuk JKT: Abdul Chaer; Kamus dialek Jakarta (1976).'^
Muhadjir: Morphology of Jakarta dialect, affixation and reduplication
(1981).

Apabila digunakan sumber lain, kami akan menyebutkannya.
Isolek yang tidak digunakan secara sistematis tetapi yang sering dipakai

dalam perbandingan di sini adalah Dayak Kendayan, Dayak Selako, Kerinci
(lihat di atas), Bacan, dan Melayu Kuno (seianjutnya masing-masing DK, DS,
KCI, BAG, dan MK).

Menurut Hudson (1967), DK dan DS termasuk subkelompok Dayak
Melayik dalam isolek Melayik. BAG adalah isolek Melayik yang dipakai di
pulau Bacan (dekat pulau Bum, Indonesia Timur). Isolek ini berbeda dari
isolek Melayik lainnya di Indonesia Timur dalam arti bahwa isolek ini lebih
kuno. Selain banyak inovasi, isolek ini juga memperlihatkan sejumlah retensi
leksikal yang telah hilang dalam MB (Gollins 1986a).

MK adalah bahasa prasasti di Sumatera Selatan dan Kedah. Isolek ini
termasuk dalam kelompok Melayik. Menurut Teeuw (1959:140-6). sebagian



besar linguis menggunakan istilah Melayu Kuno tanpa memeriksa secara kritis
data untuk bentuk bahasa Melayu yang lain. Salah satu perkecualian harus
dibuat untuk Aichele (1942—3), yang membuat studi tentang perbedaan antara
Melayu Kuno dan Melajoi Klasik (MB dalam karya sastra dari abad ke-16
sampai dengan ke-19). Beliau berpendapat bahwa bahasa yang dipakai dalam
prasasti purba secara tepat dinamakan Melayu Kuno, dan mengaitkan sejumlah
perbedaan dengan pengaruh dari Batak (purba) dan (sedikit) dari jawa Kuno.
Teeuw mengkritik beberapa pandangan dan kelemahan metodologis dalam
tulisan Aichele. Namun, dengan meringkas data fonologis, morfologis, dan
leksikal dari Aichele, Beliau menyimpulkan bahwa "Secara keseluruhan harus
diakui (...) bahwa MK tidak berkaitan dengan bahasa modem mana pun
sedekat dengan kaitannya dengan bahasa Melayu" (Teeuw 1959:146). Selain
pandangan Teeuw, patut disebutkan bahwa dalam studi ini sejumlah kekhasan
MK yang berlawanan dengan bahasa Melayu Klasik terayata mempunyai
kesepadanan dalam isolek Melayik lain, sehingga kel^asan itu pasti
mempakan retensi dari MP (bandingkan 5.3 (tentang bilangan) dan Bab VI
(tentang afiks di- dan -a).

Walaupun tidak ada perbandingan yang sistematis antarisolek Melayik,
MB telah digunakan dalam beberapa studi komparatif dan historis dengan
tujuan yang lebih luas.

Buku Dempwolff Vergleichende Lautlehre des Austronesischen
Wortschatzes yang terdiri dari tiga jilid mempakan usaha sistematis yang
pertama untuk merekonstmksi fonologi dari bahasa Melayu-Polinesia F^rba
hipotetis.'^ Beliau mendasarkan rekonstmksinya temtama pada tiga bahasa
Melayu Polinesia non-Oseania, yakni Tagalog, Jawa, dan Batak Toba, dan
mengujinya terhadap tiga bahasa Melayu Polinesia non-Oseania yang lain
(MB, Dayak Ngaju, dan Malagasi), dua bahasa Melanesia (Fiji dan Sa'a), dan
tiga bahasa Polinesia (Tongan, Futuna, dan Samoa). Jilid ketiga dari buku
tersebut berisi 2215 leksem purba, yang dipakai sebagai titik tolak untuk ahli
berikutnya dalam bidang linguistik komparatif AN, yang telah memperbaiki
dan memperpanjang daftar tersebut.

Dalam sebuah catatan kaki, Dyen (1949) menggunakan bukti temtama
dari MB untuk memisahkan MPP *-ay Dempwolff menjadi *-ay (berdasarkan
Tagalog -ay, MB -ay, dan Tongan -e) dan *-ey (berdasarkan Tagalog -ay, MB

dan, dengan perluasan, Tongan -e).
Dalam Proto-Malayo-Polynesian Laryngeals (1953), Dyen

memperbaiki rekonstmksi Dempwolff dengan memperkenalkan dua bunyi



"laringal", yaitu *q dan */i. Kesimpulannya terletak pada bukti dari bahasa-
bahasa Tagalik (Tagalog, Bisayan, dan Bikol), MB, Jawa, dan Tongan.

Blust (1970, 1980, 1983—4, dan 1986) memberikan sejumlah besar
leksem purba AP (dan peringkat yang lebih rendah) yang sebagian besar
berdasarkan IBN dan MB.

Pada tahun 1975 Nothofer menerbitkan The Reconstruction of Proto-
Malayo-Javanic. Ini adalah rekonstruksi fonologis dan leksikal yang
berdasarkan bahasa Jawa, MB, Sunda, dan Madura, empat bahasa yang,
menurut Dyen (1965:26), bersama dengan beberapa bahasa yang lain termasuk
subkelompok yang relatif berhubungan erat (Gugus Jawa Sumatera di
Kepulauan Indonesia Barat dari Hubungan Hesperonesia).

Dalam sebuah artikel tentang tentang bentuk vokatif, Blust (1979)
menafsirkan konsonan hambat akhir tak teratur (yang dianalisis secara fonemis
sebagai k) dalam istilah kekerabatan dan gelar dalam MB sebagai sufiks
vokatif yang telah mati.

Dalam terbitan tahun 1982, Beliau menyelidiki hilangnya vokal medial
(biasanya bunyi pepet) dan penyingkatan gugus konsonan heterorgan setelah
itu dalam leksem MB yang trisilabis berdasarkan sejarah (Blust 1982a).

Terakhir Zorc (1982) membahas bentuk turunan laringal AP dalam
lebih dari 100 isolek AN. Beliau berpendapat bahwa bunyi hambat glotal akhir
IBN*'* mencerminkan:

1. AP *// apabila h yang sepadan ditemukan dalam bahasa-bahasa Formosa
dan Filipina,

2. AP apabila ? yang sepadan ditemukan dalam berbagai bahasa Filipina
(dan mungkin Takituduh Bunun dan Ami dalam bahasa Formosa),

3. AP *S apabila bunyi desis yang sepadan ditemukan dalam bahasa-bahasa
Formosa (terutama Paiwan dan Ami), dan h dalam sebagian besar
bahasa Filipina.

Topik-topik yang dibahas dalam studi ini disusun dengan cara berikut.
Sesudah bab pendahuluan ini, Bab II menyajikan deskripsi fonologis mengenai
enam isolek Melayik yang dibahas di sini. Untuk masing-masing isolek
tersebut diberikan garis besar mengenai fonem, perubahan morfofonemis, dan
kendala fonologisnya. Bab III adalah rekonstruksi fonem MP yang diatur
sebagai berikut: 1) vokal, 2) diftong, 3) semivokal, 4) bunyi hambat tak
bersuara, 5) bunyi hambat bersuar, 6) bunyi nasal, 7) bunyi alir, 8) bunyi
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desis, 9) bunyi spiran glotal, dan 10) bunyi 0 antarvokal. Hanya fonem
demikian yang dibahas: distribusinya di dalam leksem dibahas dalam Bab IV.
(Ada dua perkecualian untuk inl: supaya mudah, rekonstruksi vokal ketiga dari
belakang (3.1.3) dan perubahan silabel ketiga dari akhir dalam IBN dan
perubahan gugus-konsonan kedua dari akhir yang berdekatan dalam IBN
(3.11) akan dibahas dalam Bab III. Bab IV membahas struktur-kata MP; kami
akan memberikan kendala fonotaktis MP dan membahas kecenderungan pada
kendala fonotaktis.Bab V membahas leksikon MP, yang mencakup kos^ata
dasar dan leksikon mengenai bidang semantis yang ditetapkan dengan jelas.
Dalam Bab VI kami mencoba merekonstruksi afiks MP. Bab VII mengikuti
perkembangan dari AP ke MP; pembaca akan diberikan uraian mengenai
perubahan bunyi dan perubahan fonotaktis dan leksikal yang terjadi antara AP
dan MP. Bab VIII berisi kesimpulan, yang mencakup ringkasan dari penemuan
yang paling penting, saran untuk riset lebih lanjut, dan beberapa gagasan
tentang subklasifikasi isolek Melayik dan tentang tanaha air MP.

Saya akan menggambarkan fonem dari bahasa purba yang lain
sebagaimana saya menemukannya dalam contoh leksikal dalam literatur
linguistik. Walaupun ada alasan yang bagus untuk mempertanyakan beberapa
fonem purba AP/MPP yang diusulkan oleh Dempwolff (dan dipertahankan
oleh Dyen dan kemudian oleh ahli bahasa Austronesia), rekonstruksi fonem-
fonem tersebut tidak mempengaruhi penafsiran mengenai fonologi MP.

Catalan

'Dalam buku asli, penuiis menggimakan istilah "Borneo" untuk mengacu kepada seluruh pulau
yang sekarang terbagi menjadi empat bagian administratif, yaitu Sabah dan Sarawak (yang
merupakan bagian dari Malaysia), Kalimantan, dan Brunei.

^Van der Toom (1891 :VI-VII) menyebut isolek Minangkabau sebagai dialek Melayu, tetapi
menurut Dyen (1965:18,26), persentase leksikostatistisnyayang sama dengan bahasa Melayu
Baku (68,8) berada di bawah batas bahasa (yang ditetapkan oleh Dyen pada 70,0).

Menurut Dyen (1965:26) Kerinci mempunyai persentase kata seasal baku 66,0 dengan
bahasa Melayu Baku, tetapi Prentice dan Hakim Usman menghitung maksimumnya 86,2
dan minimumnya 79,8: mereka berpendapat bahwa dari sudut pandang leksikal, orang
harus menyebut isolek Kerinci itu dialek Melayu, tetapi bahwa 'perubahan fonologis (...) itu
begitu mencolok, dan, dalam kombinasi dengan perubahan-perubahan lain seperti hilangnya
semua suflks, mempunyai efek yang begitu luas pada sistem bunyi dan morfologi bahasa
Kerinci (...) sehingga tampaknya ada cukupbuktiuntuk menganggap Kerinci sebagai sebuah
bahasa terpisah" (Prentice dan Usman 1978:123. Selanjutnya lihat Steinhauer dan Hakim
Usman untuk morfologi bahasa Kerinci).



'Bahasa/dialek Melayik yang lain dalam bidang ini yang dilaporkan Hudson (1970, 1978)
adalah: Selaki, Banana, Kayung, Semitau, Ambawang, Kendayan, Suhait, Keninjal, Delang,
dan kelompok Iban (yang selain isoiek Iban mencakup Sebuyau, Mualang, Kantu, dan Air
Tabun).

Hudson menentang pemyataan beberapa ahli yang diulangi oleh Cense dan Uhlenbeck
(1958) bahwa IBN adalah dialek Melayu. Beliau menganggapnya bahasa, "kerabat dekat
bahasa Melayu, yang lebih seperti saudara sepupu daripada anak yang nakal" (Hudson
1970:302-3).

^Isoiek adalah "setiap satuan bahasa yang diberi nama terpisah oleh penutumya, tanpa mem-
perhatikan apakah satuan bahasa itu, secara teknis, merupakan dialek ataukah bahasa";
penggunaannya "secara konotasi adalah netral suhubungan dengan identifikasi bahasa-dialek"
(Hudson 1967:12).

'Blust (1980a: 11-2) membuat klasifikasi berikut untuk bahasa-bahasa Austronesia: ada pem-
bagian utama menjadi empat kelompok; tiga di antaranya adalah bahasa Formosa (viz.
Atayal, Tsou, dan Paiwan), sedangkan yang keempat (Melayu Polinesia) mencakup semua
bahasa Austronesia yang lain. Di dalam bahasa Melayu Polinesia, Blust membedakan sub-
kelompok Melayu Polinesia Pusat-Timur, dan menamakan bahasa selebihnya sebagai Melayu
Polinesia Barat. Beliau membagi lagi bahasa Melayu Polinesia Pusat-Timur menjadi Melayu
Polinesia Pusat (termasuk bahasa-bahasa di kepulauan Lesser Sunda dan bahasa-bahasa di
Kepulauan Sula) dan Melayu Polinesia Timur (termasuk bahasa-bahasa di Halmahera Selatan
dan sekitar Irian bagian Barat, dan bahasa-bahasa Oceania). Beliau tidak mendeflnisikan
kelompok bahasa Melayu Polinesia Barat sebagai subkelompok bahasa yang mempunyai
inovasi khusus yang sama: kelompok ini adalah sisa kelompok yang tidak mengalami
perubahan yang khas pada bahasa-bahasa dalam subkelompok Melayu Polinesia Pusat dan
Timur.

'Setahu say a, satu-satunya usaha untuk membuat subkelompok sebelum tahun 1970 yang
berdasarkan bukti kualitatif dan rekonstruksi pada peringkat yang lebih rendah adalah
Niemann (dalam hubungan bahasa Cam dengan bahasa Aceh, 1891), Stresemann (tentang
bahasa-bahasa di Ambon, 1927), Dahl (Proto-Malgache, 1938, dan perbandingan bahasa
Malgache dan Dayak Maanyan, 1953), Grace (Oceania Purba, 1959), Lee (Cam Purba,
1966), dan Hudson (Barito Purba, 1967). Usaha lain dilakukan dari tahun 1974 dan sesudah-
nya, bandingkan Blust (Sarawak-Utara Purba, 1974), Mills (Sulawesi-Selatan Purba, 1975),
Sneddon (Minahasa Purba, 1978), Nothofer (Melayu Jawa Purba, 1975), Tsuchida (Tsou
Purba, 1976), Dahl (Barito Purba, 1977), dan berbagai rekonstruksi yang berdasarkan sub
kelompok Filipina dan Oceania.

'Perbedaan fonologisdan morfologis antara bahasa Kerinci dan isoiek Melayik lainnyabersifat
inovatif (Prentice dan A. Hakim Usman 1978: passim). Bahasa Kerinci mempunyai dua
bentuk turunan Qi dan r) untuk MB r, tetapi Kerinci r cenderung dibatasi pada kata pinjaman.
Melayu Manado dan Melayu Maluku tidak memperlihatkan retensi fonologis apapun yang
juga tidak terdapat dalam MB, dan mempunyai sistem afiks yang sangat singkat. Perbedaan
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fonologis antara MB dan isolek Melayik yang dipakai Orang Laut, Orang Darat, Orang Akit,
dan Orang Utan (bandingkan Kahler 1966) disebabkan inovasi isolek Melayik.

^Bahasa Banjar Kuala dipakai di sekitar Banjarmasin, Martapura, dan Palaihari; Bahasa Banjar
Hulu dipakai di daerah Hulu Sungai, dan lebih khususnya, di kabupaten Tapin, Hulu Sungai
Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong (Hapip 1977:1).

"Voorhoeve (1955:18) menyatakan penghargaan kepada J.L.A. Brandes dengan pertama-tama
menggunakan nama tersebut (yaitu "Midden Maleisch" dalam bahasa Belanda). Terjemahan-
nya yang lazim dalam bahasa Inggris "Middle Malay" sebetulnya tidak tepat karena kata itu
memberikan kesan mengenai tahap sebelumnya dalam bahasa Melayu, dan bukan varian
geografis. Terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Inggris adalah "Central Malay"
(Prentice dan A. Hakim Usman 1978:158 Cat. 13). MB mempunyai persentase kata seasal
87,1 dengan isolek Besemah, dan 87,7 dengan Serawai; Besemah dan Serawai mempunyai
persentase kata seasal yang sama, yaitu 99,3 (Dyen 1965:28).

'"Realisasi fonetis yang persis tidak jelas dari sumber yang bersangkutan.

"Van der Tuuk menyebut isolek ini "pada dasamya bahasa Bali Rendah", tetapi Kahler
(1966:1) dan Chaer (1976:XVII) memperlakukannya sebagai dialek Melayu. Chaer (him.
XVIII) selanjutnya membedakan empat varian utama: Karet, Tanah Abang, Mester, dan
Kebayoran.

'^Saya memutuskan untuk menggunakan kaiya-karya di bawah ini karena alasan berikut.
Buku gramatika Gerth van Wijk memberikan sejumlah besar contoh dari MB Klasik.
Saya lebih suka kamus Thaib daripada kamus Van der Toom (1891) karena, walau-

pun sebagian besar berdasarkan kamus Toom, kamus Thaib berisi informasi tambahan.
Iban - English dictionary yang baru oleh Richards terbit pada tahun 1981.

Walaupun berisi jauh lebih banyak informasi daripada Scott (1956), kamus ini tidak mem
bedakan antara vokal panjang dan vokal pendek. Saya akan sering menggunakannya sebagai
pelengkap kamus Scott.

Untuk JKT ada juga kamus yang lebih tua oleh Hans Kahler (1966), namun kamus
ini berisi lebih sedikit informasi dibandingkan kamus Chaer.

'^Dempwolff menyebut rekonstruksinya sebagi Austronesia Purba, tetapi Beliau membuatnya
tanpa bukti dari bahasa Formosa. Dewasa ini rekonstruksi yang berdasarkan bahasa-bahasa
Austronesia minus bahasa-bahasa Formosa akan disebut Melayu Polinesia Purba (bandingkan
Cat.5).

"Bunyi hambat glotal ini dinyatakan sebagai "q" dalam Ejaan Sistematis Scott, yaitu ejaan
fonemis untuk IBN yang digunakannya dalam kamusnya di antara kumng di samping ejaan
resmi (bandingkan Scott 1956:V11 dan pasim; Scott 1957).
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BAB II

Deskripsi Fonologis dalam Isolek-isolek Melayik

2.0 Dalam bab ini kita akan melihat garis besar sistem fonem, perubahan
morfofonemis, dan kendaia fonotaktis dalam kosakata yang diwariskan untuk
isolek-isolek yang dibandingkan. Penyimpangan dari pola ini dalam kata
pinjaman akan dicatat secara terpisah.

2.1 Sistem Fonem dalam Isolek Melayu Baku

2.1.1 Fonem MB

Vokal

tinggi
sedang
rendah

depan tengah
i

e  @

a

belakang
u

0

(Diftong: -ay, -aw)

Konsonan

labial supra alveolar palatal velar glotal
dental

Hambat tak bersuara

bersuara

Nasal

Frikatif

Alir

Semivokal

P
b

m

w

c

j
n

Bunyi d selalu alveolar, sedangkan bagi sebagian besar penutur t adalah
supradental. Bunyi n pada dasamya alveolar, tetapi bunyi ini menjadi
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homorgan dengan t yang langsung mengikutinya. Bunyi k pada posisi akhir
silabel direalisasi sebagai hambat glotal. Bunyi h adalah frikatif giotal; dalam
ujaran beberapa penutur bunyi ini hanya terdengar di antara dua vokal yang
sama, dan pada posisi akhir.' Bunyi r dilafalkan sebagai frikatif velar atau
uvular oleh beberapa penutur (dan kemudian biasanya dihilangkan pada akhir
kata), dan sebagai sentuhan apikal oleh beberapa penutur lain. Sentuhan apikal
adalah dominan di luar daerah Melayu tradisional dan dalam bahasa Indonesia
resmi.

Konsonan -ay dan -aw (yang ditulis sebagai ai dan au dalam ejaan
resmi) sebelumnya merupakan deretan a + semi vokal.

Tekanan jatuh pada silabel kedua dari akhir dalam leksem, tetapi jika
leksem ini mempunyai bunyi pepet yang diikuti oleh sebuah konsonan, maka
tekanan jatuh pada silabel akhir. Tekanan itu tidak fonemis, dan tidak ada ciri-
ciri suprasegmental lain yang fonemis.

2.1.2 Alternasi morfofonemis dalam MB

A. Perubahan berikut dihasilkan oleh prefiks verba aktif m@(N)-, prefiks pe-
laku/alat p@(N)- dan sirkumfiks nominal p@(^- -an:

1. substitusi p,t, dan k dengan nasal homorgan, misalnya:
(pukul) m@mukul, p@mukul;
(tolak) m@nolak, p@nolakan;
(krim) m@^irim, p@f}irim;

2. substitusi s dengan nasal palatal, misalnya:
{salin) m@nalin 'menukar, menerjemahkan';

p@nalin 'menerjemahkan';

3. penambahan nasal homorgan di depan konsonan hambat bersuara dan c,
misalnya:

iderjar)
(juat)
igali)
(can)

m@mb@li,
m@nd@r]ar,
m@njual, ̂
m@tjgali,
m@tjcari ̂

p@mb@li\
p@nd@T)aran\
p@njualan\
P@fjgali 'sekop':
p@ncarian',^ 'mata pencaharian';
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4. penambahan nasal velar di depan vokal dan h, misalnya:
iqku) m@t)akui (+ sufiks -/ yang mentransitifkan) pe^akuan';

{ukur) m@t]ukur petjukuran'•,
Qiitui)) m@ijhitung pef]hiturjan\

Di depan fonem lain hanya diberi prefiks m@-/p@-.

B. Untuk beberapa penutur MB sufiksasi -an pada lesem dengan h akhir yang
didahului oleh vokal tinggi atau sedang menyebabkan hilangnya h dan
munculnya bunyi luncuran nonfonemis {-an di sini menyatakan kolektivitas,
atau sebagai bagian dari sirkumfiks nominal p@(N)- -an). Misalnya:

puluh [puluh] puluhan [puluwan];
melatih [m@latih] pelatihan [p@latiyan];
tetapi bandingkan
mengalahkan [m@r]alahkan] (+sufiks -kan yang mentransitifkan)
pengalahan [p@T]galahan] 'kemenangan'

2.1.3 Kendala Fonotaktis dalam MB

Bentuk kanonik dari leksem MB adalah KVKVK. Beberapa leksem bersuku
satu dan bersuku tiga. Masing-masing K bisa berupa 0, dan K tengah bisa juga
berupa gugus (lihat di bawah).

Kendala pada distribusi vokal dalam leksikon yang bukan dipinjam
adalah sebagai berikut.
1. Bunyi pepet tidak muncul
a. pada silabel akhir
b. di depan h, semi vokal, atau vokal,
c. dalam silabel ketiga dari akhir yang didahului oleh h dan diikuti oleh se-

buah konsonan.

2. Di depan gugus r + konsonan, hanya bunyi pepet yang diperbolehkan,
misalnya t@rbarj, b@rsih.

3. Biasanya hanya bunyi pepet yang muncul dalam silabel ketiga dari akhir,
misalnya b@lakaf], b@nua\ perkecualiannya adalah binatat] dan leksem
yang bunyi non-pepetnya dalam silabel ketiga dari akhir telah dicegah
menjadi bunyi pepet oleh kendala no. 1, misalnya kuala, baharu, dan
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harimaw.

4. Bunyi pepet yang didahului oleh h atau o diikuti oleh 1, r, s, atau nasal,
misalnya: (h)@mp@du. @sar]'mcmbuang ingas', m@jj/@ram, @lai] Qugsi
h@lar), laij, h@ndak. Bunyi itu hanya diikuti oleh bunyi hambat dalam
beberapa leksem yang dikecualikan. ̂

5. Dalam silabel akhir terbuka, hanya a, i. u atau diftong yang diperbolehkan.

6. Diftong hanya muncul pada posisi akhir leksem, misalnya barjkay. pulaw.

7. e dan o muncul dalam silabel kedua dari akhir dan dalam silabel akhir

tertutup, tetapi hanya dalam silabel kedua dari akhir kedua vokal tersebut
masing-masing berada dalam kontras fonemis dengan i dan m/

8. Ada harmoni vokal untuk vokal tinggi dan sedang sehingga vokal pada
silabel akhir bersesuaian dalam ketinggian dengan vokal kedua dari akhir,
bandingkan tipis, kurus, pohon, leher, kulit, hitui), belok, boleh; tidak ada
deretan KeKiK-, KiKek-, KoKuk-, dan KuKoK-.

Kendala pada distribusi konsonan dalam leksikon yang bukan dipinjam:
1. Tidak ada konsonan hambat atau palatal yang muncul pada posisi akhir;^

2. Satu-satunya gugus konsonan yang muncul adalah;
a. nasal + hambat homorgan, misalnya: hantu, baijga, (h)@mp@du\
b. nasal velar + s, misalnya: laT)suij\
c. r + konsonan apa saja kecuali h, r, y atau w, misalnya: b@rsih, tarbaij.^

3. Semivokal tidak muncul pada posisi awal, kecuali dalam ya/Vw dan ya//,
yang masing-masing dapat dianalisis sebagai +ia -\-+itu, dan +ia ++ .
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, y berkembang dari +/
sebelumnya.' y tidak muncul berdekatan dengan bunyi pepet atau Ue, begitu
pula w tidak muncul berdekatan dengan bunyi pepet atau u/o walaupun
luncuran nonfonemis terdengar (dan kadang-^dang dinyatakan 'secara
ortografis) apabila i/e dan o/u berdekatan dengan vokal dengan corak
yang berbeda (misalnya, cium - ciyum; duit-duwit; baur - bawur;
@mpuan--@mpuwan 'semacam baki').
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Perkecualiannya adalah kata pinjaman, dan k@ya/jan 'khayangan' yang
sebetulnya kompleks secara morfologis ( < +k@ ++(h)ia^+ +an).

4. Dua r jarang muncul sekaligus dalam satu leksem.®

n.b.: Modifikasi ejaan: Saya telah memodifikasi ejaan Wilkinson (yang
menipakan dasar untuk ejaan sebelum tahun 1972 dalam MB di Malaya)
sebagai berikut:

Ejaan Wilkinson : Ejaan saya

ch : c

e  : @

ng : n
ny n

-ai : -ay
-au -aw

Selain itu saya mengikuti konvensi Ejaan Yang Disempurnakan untuk
representasi vokal tinggi dan sedang (bandingkan Cat.4).

2.2 Sistem fonem dalam isolek Minangkabau

2.2.1 Fonem MIN

Vokal

depan tengah belakang

utinggi i
sedang e o
rendah a

Diftong: ie, ue, uy, ay, aw
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Konsonan

labial dental palatal velar glotal

Hambat tak bersuara P t® c [k -- ?]
bersuara b d j g

Nasal m h 0

Frikatif s h

Alir l.r

Semivokal w y

Fonem k mempunyai dua alofon: [?], yang muncul pada akhir silabel,
dan [k], yang muncul pada posisi lain. Bunyi h adalah spiran glotal; pada
posisi akhir akhir bunyi ini tidak fonemis.'®

Diftong ay dan aw biasanya muncul pada posisi akhir kata. Kedua
diftong tersebut sebetulnya merupakan deretan a + semivokal. Diftong ay
kadang-kadang muncul di depan konsonan hambat glotal akhir dalam kata
pinjaman yang tidak diadaptasi dengan baik, misalnya siay? 'sehat'( < ML
sehat 'id.' < kKsihha(t) 'kesehatan').

Tekanan jatuh pada silabel kedua dari akhir,'* tetaoi tidak fonemis.
Begitu pula, tidak ada ciri-ciri suprasegmental lain yang fonemis.

2.2.2 Alternasi Morfofonemis dalam MIN

A. Perubahan berikut terjadi jika ditambahkan prefiks verba aktif ma(N)-,
prefiks pelaku/alat pa(N)-, dan sirkumfiks nominal pa(N)- -an:
1. substitusi p,t, dan k awal dengan nasal homorgan, misalnya:

(piliBi) mamilieh 'memilih' pamilieh 'pemilih';
(turuy?) manuruy? 'mengikuti' panuruy? 'pengikut';
(kayueh) marjayu^h 'mengayuh parjayueh 'semacam

dengan dayung peralatan untuk bercocok
pendek tanam';

2. substitusi s awal dengan nasal palatal, misalnya:
(sudah) manudah 'menyudahi' panudahan 'penyudahan';
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3. penambahan nasal homorgan di depan konsonan hambat bersuara awai dan
c, misalnya:

ibunueh)

(daija)
(jamu)
(gandin)

(cari)

mambunu^ 'membunuh' pambunueh 'alat untuk
membunuh';

mandaija 'mendengar'
manjami^ 'menjamu'

pandarja 'pendengaran';
pa ?jami^ 'tuan nimah';

maijgandin 'mencambuk' paijgandin 'alat untuk
mencambuk atau

memukul';

pancarian^ 'mata pencaharian
dagang, bisnis';

maijcarf 'can

4. di depan leksem lain hanya diberi afiks ma-/pa-/pa-/-an, misalnya:

maliet} 'maling' mamalie-Q 'memaling'; pamalierr) 'pemaling';
itam 'hitam' maitam 'menghitam'
anam 'enam' (+sufiks -kan)

yang mentransitifkan) maanamkan 'menjadikan enam'.

B. Perubahan berikut terjadi apabila penanda transitivitas -/ atau nominalisator
-an disufikskan pada leksem.

1. Jika leksem tersebut berakhir dengan -a, -ie, atau -ue, bunyi alir muncul
di antara akhir leksem dan sufiks,'^ misalnya:
kapue 'kapur' matjapueri 'menutup dengan plester, mengapuri';
(pikie) pikieran 'pikiran';
badie 'senjata' sapambadielan (juga sapambadieran)

'jarak tembakan';
isasa) manasali 'menyesali';

2. Jika leksem tersebut berakhir dengan sebuah glotal, bunyi hambat ini
kadang-kadang diikuti dan/atau digantikan dengan p atau t, misalnya:
rambuy? 'rambut' rambuy?tan 'rambutan';
saki? 'sakit' pasakitan (Van der Toom pasaki?an,

pasakitan) 'kesulitan, kesukaran';
ikuy? 'ikut' uraijpaikuy?tan 'orang yang hanya

mengikuti';
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tutuy? 'tutup' tutuy?pan 'penjara';

3. Jika leksem itu berakhir dengan -h, bunyi ini kadang-kadang diganti dengan
5, misalnya:
manih 'manis* manisan labah (Thaib),

manisan labah (Van der Toom) 'madu".

n.b:

1. Realisasi yang persis (sebagai konsonan hambat yang dipraglotalisasi?) dari
gugus -?p- dan -?t- itu tidak pasti.

2. Perubahan morfofonemis yang dideskripsikan dalam butir 2 dan 3 meni-
pakan contoh yang diberikan dalam kamus MIN, tetapi tidak dibahas dalam
Van der Toom (1899).

2.2.3 Kendala Fonotaktis dalam MIN

Bentuk fonotaktis dari leksem MIN adalah KVKVK. Ada juga kata bersuku
satu, bersuku tiga, dan bersuku empat. Setiap K bisa bempa 0, dan K
antarvokal dapat juga bempa gugus (lihat di bawah),

Kendala pada distribusi vokal:
1. Hanya a, i, dan u yang terdapat pada silabel ketiga dari akhir,'' misalnya:
kulambu 'kelambu';
tilahjat] 'telanjang';
jambatan 'jembatan'.

2. Diftong hanya muncul pada silabel akhir sebuah leksem, misalnya:
gunueij 'gunung';
pulaw 'pulau';
pilieh 'pilih'.

Semua vokal lain Juga ditemukan dalam silabel kedua dari akhir.

3. a muncul dalam silabel sebelum h, ?, m, n, ij, atau h;
i muncul dalam silabel akhir sebelum h, ?, n, atau rj;
u muncul dalam silabel akhir sebelum ij, n;
o muncul dalam silabel akhir sebelum n, ?, t) atau 17;
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e muncul dalam silabel akhir sebelum h, ?, n, atau ij;
uy muncul dalam silabel akhir sebelum h, ?;
/g", ue muncul dalam silabel akhir sebelum h, ?, fj, atau ij;
ay dan aw hanya muncul pada akhir leksem (kecuali untuk ay dalam
beberapa kata pinjaman).

Kendala pada distribusi konsonan:

1. Gugus terdiri dari nasal homorgan + hambat, atau n +
2. Konsonan akhir yang muncul hanya berupa h, ?, m, n, dan 5; m akhir

hanya muncul apabila didahului a.

n.b: Modiflkasi ejaan: Saya telah memodifikasi ejaan Thaib sebagai berikut:

Thaib ejaan sekarang

dj j
tj c

j y

ng n

nj h

e e

oe u

-ai -ay

-au

ie

-au

IPIw

oee

iw

ue

oei uy

7

-(I), -(r) (dihilangkan)

Saya telah menerapkan modiflkasi yang sama pada ejaan Van der Toom,
dengan tambahan berikut:

oea, oee (1891): ue
ia, ie : ie
6, 6 : 0

e, 6 : e
(hamza) : ?
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2.3 Sistem Fonem dalam Isolek Ba^jar Hulu*^

2.3.1 Fonem BH

Vokal

depan tengah belakang

tinggi i u

rendah a

(Diftong: -ay, -uy, aw)

Konsonan

labial dental palatal velar glotal
hambat tak

bersuara P t' c k

bersuara b d  j g
Nasal m n  n n
Frikatif s h

Alir 1, r
Semivokal w y

Hapip sama sekali tidak memberikan kaidah lafal yang eksplisit untuk
fonem BH. Tekanan tidak fonemis, dan tampaknya tidak ada ciri-ciri
suprasegmental fonemis yang lain dalam BH.

Bunyi hambat glotal yang nonfonemis terdengar di antara vokal yang
sama dan apabila -i (sufiks verba transitif) ditambahkan pada verba yang
berakhir dengan vokal.

Diftong hanya muncul pada akhir leksem,'® dan sebetulnya terdiri dari
a atau u + semi vokal. Kemunculan -uy tampaknya terbatas pada kata
pinjaman.

2.3.2 Alternasi morfofonemis dalam BH
Alteraasi berikut dihasilkan jika ditambahkan prefiks verba aktif ma(N)- dan
afiks yang menominalisasi pa(N)- (-an):
1. subtitusip, t, dan k dengan nasal homorgan, misalnya:
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(turut) manurut 'menurut' panurut 'penunit'
(paijku0 mamai]kutj 'memukul' pamar^rj 'palu'
(kuluh) marjuluh *m&moTLopo\V paijuluhan 'rakus, selalu

mencoba memonopoli';

2. subtitusi s dengan nasal palatal, misalnya;
{sar3at) mafiarjat 'menyengat' panaijat 'tawon'

3. penambahan nasal homorgan di depan konsonan hambat bersuara dan c,
misalnya;
(banam) mambanam 'membakar' pambanam 'tempat terbakar'
(dula0 mandulaij 'mendulang' panduldr] 'tempat mendulang

intan' intan'
ijajah) manjajah^ 'menindas' panjajaf^ 'penjajah'
igantih) matjgantih 'merangkul,

memutar, memintal.' paijgantih 'mesin pemintal'

(cucuk) mancucukkan^ 'menyematkan' pancucuf^ 'peniti*;

Di depan kata dasar dengan fonem awal yang lain, hanya ditambahkan ma-
atau pa-(an).

2.3.3 Kendala Fonotaktis dalam BH

Bentuk kanonik dari leksem BH adalah KVKVK. Ada juga leksem bersuku
satu, bersuku tiga, dan bersuku empat. Masing-masing K dapat berupa 0, dan
K antarvokal dapat juga berupa gugus (lihat di bawah).

Kendala pada distribusi konsonan:
1. Konsonan hambat bersuara, c dan n hanya muncul pada posisi awal dan

tengah.
2. Gugus konsonan yang muncul adalah:
a. nasal homorgan + konsosnan hambat, misalnya:

jambatan 'jembatan';
hantu 'hantu';

kanciij 'kancing';
ampat 'empat';
banijkay 'bangkai';
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b. nasal velar + s, misalnya:
bufjsu 'bungsu';
laijsurj 'langsung';

c. (dalam beberapa leksem, kebanyakan kata pinjaman) konsonan hambat +
/, r, atau s-, r, atau s + hambat atau nasal; dan q + h , I, misalnya:

baksa 'menari' ( < JW b@ksa)\
ruksuy 'buruk, jelek' (? < BLD rdtzooi 'barang-barang yang

kotor dan berantakan; barang yang jelek');
ubrak 'pemborosan, pengkhianatan';
ciprat 'noda';
hablur 'kristal' ( < Parsi);
gargaji 'gergaji' ( < SKT);
garbaij 'membentangkan, tergantung';
marma 'mengerikan';
kasturi 'kasturi' ( < SKT);
tarkam 'terkam';

ba-titjhuy 'bersiul*;
sifjhaja 'sengaja' ( < SKT);
laijlam 'menghilang, menyelam'.

Gugus konsonan yang lain hanya terdapat dalam kata pinjaman.
Kendala lain: diftong hanya muncul pada posisi akhir leksem.

n.b: Modifikasi ejaan: Saya telah membuat perubahan berikut terhadap
ortografi Hapip dan Asfandi:

Hapip : ejaan sekarang

ng :

ny : n

-ai -ay
-au -aw

ui : -uy
'  (dihilangkan)''
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2.4 Sistem fonem dalam isoiek Serawai

2.4.1 Fonem SWI

Vokal

tinggi
sedang
rendah

Diftong:'®

Konsonan

depan tengah belakang

le

u5

oy

ey

(-ay)
(-aw)

labial alveolar palatal velar glotal
hambat tak

bersuara P t c k ?

bersuara b d j g
Nasal m n h V
Frikatif s^® X20 (h)
Alir 1. r

Semivokal w

Vokal e tidak terdapat dalam Helfrich: Aliana et al.mempunyai e,
sedangkan Helfrich mempunyai i yang sepadan.

Diftong muncul dalam silabel akhir leksem. Dalam Aliana et al., ie dan
ue masing-masing berkontras secara fonemis dengan i dan u akhir. Diftong -ay
dan -aw adalah deretan fonemis dari a + semivokal.

Bunyi x, frikatif (uvular atau velar?), berada dalam variasi bebas
dengan r dalam sejumlah leksem.^® Bunyi h hanya diwariskan dalam posisi
akhir.^' Dalam posisi ini, bunyi tersebut muncul dalam Helfrich, tetapi tidak
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terdapat dalam Aliana et al.; dengan demkian bunyi tersebut ditulis dalam
kurung dalam kajian ini.

Menurut Helfrich, tekanan jatuh pada silabel kedua dari akhir kata,
kecuali jika silabel tersebut berisi bunyi pepet (yang membuat tekanan itu jatuh
pada silabel akhir). Tekanan tidak fonemis, dan tidak ada ciri-ciri
suprasegmental lain yang fonemis.

2.4.2 Alternasi morfofonemis dalam SWI

A. Nasalisasi verba yang berorientasi pada pelaku, penambahan afiks yang
menominalisasi p@N- dan p@N- -an menghasilkan alternasi berikut:

1. penambahan velar nasal untuk vokal awal, misalnya:
(ftdit) tjadili 'mengadili' p@ijadilan 'pengadilan';
(ikat) i)ikat 'mengikat' p@f)ikat 'pengikat';
(ukur) ijukur 'mengukur' p@rjukur 'pengukur';

2. substitusi konsonan hambat awal dengan nasal homorgan, misalnya:
ipoti@{h)) moti@(h) 'memutihkan';
(pikul) p@mikul 'pemikul';
{b@li) m@li 'membeli';
(buka?) p@muka? 'pengusaha*;
(d@fjax) n@f)ax 'mendengar';
(dapat) p@napat 'pendapat';
itimbo) nimbo 'menimba';
(tunjUe?) p@nunju?? 'penunjuk';
(cukur) nukur 'mencukur';
(Jelitj) n@li}j 'mengerling';
(Jait) p@nait 'penjahit*;
kapur) (dalam
Helfrich kapux) ijapur 'mengapuri';
ikikir) p@tjikir 'kikir';
igundat) f)undali 'melempari';
(gantUTj) p@ijantutjan 'tempat menggantung'

n.b: Seperti yang diperlihatkan contoh-contoh di atas, dalam Aliana et al.,
konsonan hambat menjadi nasal homorgan. Akan tetapi, uraian Helfrich
tidak jelas sehubungan dengan hakikat yang persis dari nasalisasi
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konsonan hambat, tetapi dari contoh-contohnya tampaknya bunyi hambat
tak bersuara brasanya menjadi nasal homorgan, dan bahwa konsonan
hambat bersuara biasanya mendapat tambahan nasal homorgan.
Perkecualian yang jelas adalah (baix), mbaix, maix 'membayar',
mb@li, m@li 'membayar, (dengan penambahan nasal selain substitusi
nasal), (d@ijax), n@f)ax 'mendengar' (Helfrich menetapkan bahwa
(d@tjax) adalah satu-satunya leksem dengan d awal yang mengalami
substitusi nasal), (pampo), {m@)mpampo 'membawa dengan kedua
tangan'.

3. Substitusi s awal dengan nasal palatal, misalnya:
(subur) uburka 'menyuburkan';
{s@dut) p@i)@dut 'pemalas'.

4. Jika konsonan awalnya itu berupa konsonan alir atau nasal, maka ditambah-
kan m@- atau 9-, p@-, dan p@- -an, misalnya:

(lupu@(h)) m@lupu@(h) 'melupuh', p@lupu@(h) 'pelupuh';
maxa? 'menjulang' m@maxa? 'mengipas (api), menyalakan';

p@maxa?an damax 'antara jam 6,30 dan 7.00
sore (waktu untuk menyalakan lampu)';

m@fjayaw 'membuat dodol';
p@ijayaw 'sm. sendok untuk mengaduk adonan
dodol';
p@nixisan 'ayakan';
m@nalo 'menggonggong';
p@r@kat 'perekat, lem';
m@ximbo 'membebaskan/mengosongkan rimba

itu untuk diolah'.

(tjayaw)

nixis 'mengayak'
inald)

r@kat 'rekat'

(ximbo)

B. Di depan leksem dengan vokal awal, muncul alomorf so- atau s- dari klitik
s@- (s@- menyatakan tunggal, atau termasuk kategori yang sama),
misalnya:

axi 'hari' saxi 'sehari';

alus 'halus' soalus 'sehalus';

/A:«?"ekor' siku'e? 'seekor, sebuah';

ixup 'tarik' soixup 'tarikan';
uxaQ ipxaq dalam
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Helfrich) 'orang' suxaij 'seorang';
umur 'umur' soumur 'seumur'.

C. Prefiks verba intransitif b- direalisasikan:

1. sebagai bo- di depan a awal, misalnya:
ana? 'anak' boana? 'beranak';

2. sebagai bo- atau b@x- di depan i atau u awal, misalnya:
isi 'isi' boisi 'berisi';
{ixis) boixis 'diukir';
(itjgut) b@xiijgut 'bergerak, menggerakkan';
(uba(h)) b@xuba(h) 'berubah';
umur 'umur' boumur 'berumur'.

D. Prefiks t@- (yang menyatakan ketidaksengajaan, atau tingkat superlatif)
direalisasikan:

1. sebagai to- atau t@x- di depan a awal, misalnya:
(ambi@?) toambie? 'terambil';
alap 'cantik' toalap 'sangat cantik';
iar^kat) t@xafjkat 'terangkat';

2. sebagai t@x- di depan i awal, misalnya:
iir)gut) t@xif)gut 'tersentuh';

3. sebagai t- di depan u awal, misalnya:
(untap) tuntap 'menubruk'.

E. Sirkumfiks nominal k@- -an (yang membentuk nomina, atau verba dengan
makna 'dipengaruhi oleh [dasar]') direalisasikan:

1. sebagai ko- -an di depan a dan /, misalnya:
adil 'adil' koadilan 'keadailan';
alus 'halus' koalusan 'kehalusan';
idup 'hidup' koidupan 'kehidupan';
Hue? 'cantik, bagus' koilu?an 'sst. yang dapat diperbaiki,
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kebaikan';

2. sebagai k- -an di depan u, misalnya:
ujan 'hujan' kujanan 'kehujanan'.

F. Di depan klitik -no (yang mengacu kepada persona ketiga sebagai obyek
atau, jika verba itu berorientasi pada pasien, pada persona ketiga sebagai
pelaku) dan -la(h) (partikel penegas), sufiks verba transitif -ka direalisasikan
sebagai -k@-, misalnya:

diambi@?ka 'diambilkan: diambi@?k@no 'diambilnya';
diambi@?k@la(h)! 'ambilkan!'

G. Kaidah sandi berikut diterapkan di dalam kata atau di dalam kelompok
kata:^^

1. / + / menjadi ii, yang dilafalkan sebagai vokal panjang, misalnya:
di + ixup + a menjadi diixupo^^ [di:xupo] 'diisapnya';

2. n + n menjadi n, misalnya:
dagaijan + no menjadi dagaijano 'dagangannya';

3. a(h) + a menjadi a(h)a yang dilafalkan sebagai vokal panjang, misalnya:
b@bua(h) + an menjadi bebua(h)an^^ [b@bua:n] 'buah-buahan';

4. o + a menjadi ua, misalnya:
manco + an menjadi mancuan 'refleksi, pertimbangan';

5. @ + a menjadi a, misalnya:
k@ + ale menjadi kaie'ke air';

6. @ + u menjadi m, misalnya:
k@ + ulu menjadi kulu 'ke hulu';

7. @ + / menjadi i, misalnya:
k@ + ilix menjadi kilix 'ke hilir'.

H. Diftong ie dan ue dijadikan monoftong apabila leksem yang diikutinya
diberi sufiks -i/-an atau diberi klitik -yo, misalnya:

jaue + i + la(h) menjadi jauila(h) 'jauhilah!';
di + Hue + z + + la(h) diilu?nola(h) [di:lu?inola]^'

'dihiasinyalah';

k@ + ilu'e? + an koilu?an 'kecantikan, kebaikan';
di +ambie? + i diambi?i 'diambili';
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k@ + k@cie? + an k@k@ci?an 'kekecilan';
k@ + b@rsie(h) + an k@b@rsi(h)an (dengan

[a:]panjang":
[k@b@rsiya:n] 'kebersihan';

di + tagie(h) + yo ditagi(h)yo^* [ditagiyo]
'ditagihnya'.

n.b: Helfrich tidak menyebutkan atau memberikan contoh untuk proses
monoftongisasi ini.

2.4.3 Kendala Fonotaktis dalam SWI

Bentuk kanonik dari leksem SWI adalah KVKVK. Masing-masing K bisa
berupa 0, dan K antarvokal dapat juga berupa gugus (lihat di bawah). Ada
juga leksem bersuku satu, bersuku tiga, dan bersuku empat.

Kendala pada distribusi vokal adalah sebagai berikut.
1. Bunyi pepet tidak muncul pada silabel akhir.
2. Bunyi pepet awal selalu diikuti oleh bunyi nasal, atau ada satu contoh

yang diikuti oleh bunyi alir (bandingkan tojj'elang'. Ada dua
perkecualian, yaitu @rti 'arti*, arto 'barang-barang'; kedua-duanya adalah
kata pinjaman dari SKT.

3. Biasanya kata dasar bersuku tiga mempunyai bunyi pepet pada silabel ketiga
dari akhir.

4. Diftong hanya muncul pada silabel akhir leksem.
-ay dan -aw hanya muncul pada akhir leksem (seperti dalam bat)kay

'bangkai' dan pulaw 'pulau');
ie dan ue hanya muncul sebelum ? akhir, dan sebelum h akhir dalam

Helfrich (yang tidak terdapat dalam Aliana et al., 2.4.1), misalnya:
k@cii? 'kecil';
Hue? 'cantik';
b@rsi^(h) 'bersih';
jaue(h) 'jauh'.

5. Ada dua vokal sedang; salah satunya, e, tidak terdapat dalam Helfrich
(2.4.1); o memang muncul dalam Helfrich, tetapi tidak pada silabel akhir
tertutup.

Kendala pada distribusi konsonan:
1. h yang diwariskan hanya muncul pada akhir leksem di depan a, ie, dan ue.
2. Menurut Aliana et al., semivokal muncul pada posisi awal, tetapi dalam
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Helfrich tidak ditemiikan adanya leksem yang diawali dengany, dan hanya
beberapa yang diawali dengan w (enam belas leksem, dan sekurang-
kurangnya tujuh di antaranya adalah kata pinjaman: wajib 'kewajiban,
wajib', wakil 'wakil, agen', waris 'ahli wans' (semua dari AR), dan watas
'batas', warap (panggilan kepada orang tua dari menantu)', wajik 'kue
wajik', wala^ (ati) 'walang (hati), susah had' (semua dari JW)). y tidak
muncul jika bersebelahan dengan atau i ([y] yang terdengar dalam posisi
ini adalah luncuran nonfonemis, seperti dalam ai [ayie?] 'air', atau siap
[siyaQ] 'siang'."

3. ? tidak muncul pada posisi awal; dalam leksem yang diwariskan, bunyi
tersebut hanya muncul pada posisi akhir.

4. Konsonan hambat bersuara, c dan n tidak pemah muncul pada posisi akhir.
5. Gugus konsonan hanya muncul di antara vokal. Kombinasi yang ada

adalah:

a. nasal homorgan + hambat, misalnya:
xumput 'rumput';
k@ntal 'kental';

b. 0 + I atau s, misalnya:
bupsu, botjsu 'bungsu';
baplay 'bangle';

c. j + ; (hanya pada kata pinjaman), misalnya:
m@sti 'mesti' ( < JW);

d. r, X + kombinasi ini selalu didahului oleh bunyi pepet),
misalnya:

k@xbay 'wanita yang sudah menikah';
g@man 'geraham';
s@rpat 'bersama'.

n.b: Modifikasi ejaan: Saya telah memodifikasi ejaan Helfrich sebagai
berikut:

Helfrich

a, a

dj
e

gr

ejaan sekarang
a

j
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1, 1

i, a

j
ng

nj
6, 0

0, a

oe, o

tj
-aj
-aw

1

ie

y

T)
n

0

u@

u

c

-ay

-aw, -o
27

Bunyi hambat glotal dan luncuran nonfonemis -(w)- dan -(/)-
dihilangkan dan ejaan sekarang.

Modifikasi yang say a lakukan terhadap ejaan Aliana at al. adalah
sebagai berikut:

Aliana et al.

la

ua

ng

ny

e yang ditimpa titik
atau g yang ditimpa titik

k yang ditimpa tanda tekanan

2.5 Sistem Fonem dalam Isoiek Iban

ejaan sekarang
i@
u@

n
n

2.5.1 Fonem IBN

Vokai

depan tengah belakang

tinggi" 1

sedang^' e @
rendah a

(Diftong: -ay, -aw, uy)
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Konsonan

labial dental palatal velar glotal
hambat tak bersuara p t' c k ?
bersuara ^ d j g
Nasal

Frikatif s

Semivokal w

m  n H Q

Vokal a, i, dan u masing-masing mempunyai pasangan vokal panjang
a:, dan u:

yang dianalisis secara fonemis sebagai deretan vokal-vokal yang sama,
misalnya:

maa [ma:?] 'semacam buah';
Hit] [li:i]] (-leniij) 'lemak';^°
tembuufj [t@mbu:r3] dalam t@mbuutj padi 'padi yang tumbuh lebih

cepat daripada yang lainnya.
Bandingkan:

ma? 'beban';
t@mbuQ 'tembung, pentung';

liO 'panggilan kepada anak muda'.

Bunyi ? dan h hanya muncul pada posisi akhir. k adalah konsonan
hambat tak bersuara: pada posisi akhir, bunyi tersebut direalisasikan sebagai
hambat glotal, dan secara fonetis sama dengan

Diftong -ay, -aw, dan -uy secara fonemis merupakan deretan a/u +
semivokal. Tekanan jatuh pada silabel kedua dari akhir; jika silabel ini berisi
bunyi pepet, tekanan jatuh pada silabel akhir. Tekanan tidak fonemis, dan
juga tidak ada ciri-ciri suprasegmental lain yang fonemis.

2.5.2 Alternasi Morfofonemis dalam IBN
A. Penanda verba aktif N- menghasilkan perubahan berikut pada kata dasar:

1. substitusi konsonan hambat awal dengan nasal homorgan, misalnya:
(puaf]) muat) 'membuang'
(bunuh) munuh 'membunuh

(tusu) nusu 'menyusui';
(dedat) nedat 'memukul';
(kirum) Qirum 'mengirim';
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(gagay) Qagay 'mengejar';
icampur) nampur 'mencampur*;
(jembuy) nembuy 'menjemur';

2. substitusi s- dengan nasal palatal, misalnya:
(sapu) nepu 'meniup'

3. penambahan nasal velar di depan vokal awal, misalnya;
{ayuri) tjayun 'mengayun';
{idar) Qidar 'berubah, berpindah';
(undaQ) Qundaij 'mengunjungi'.

4. prefiksasi q@- di depan / atau r, atau di depan kata dasar bersuku
satu, misalnya:
(Jaban) fj@laban 'menentang';
(rifjat) Q@rTQat 'marah';
(nut) Q@nut 'menggoyang'.

Verba yang bukan bersuku satu dengan nasal awal tidak mengalami perubahan
apa-apa.

B. Prefiks p- yang menominalisasi ditambahkan pada bentuk verba aktif (yaitu
pada bentuk verba yang dinasalisasi seperti yang diuraikan di butir A),
misalnya:
(saup) naup 'membantu', p@naup 'pembantu';
(t@mu) n@mu 'mengetahui' p@n@mu 'pengetahuan';
(rinat) r)@riyat 'marah' p@t]@ritjat 'kemarahan';
(untuij) QuntuQ 'memberikan

saham', p@Quntut) 'laba'.

C. Alomorf dari prefiks verba intransitif @N- adalah homorgan dengan bunyi
hambat (tak bersuara) atau s yang mengikutinya. (dari contoh-contoh
Asmah selain dari contoh-contoh dalam kamus, tampaknya eN- selalu
diprefikskan pada kata dasar dengan konsonan hambat tak bersuara awal
atau s), misalnya:
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{cabau) encaba\^ 'memolong';
itacan) entacan 'menyaring';
{seput) enseput 'bernapas';
(puak) empuak 'dikelilingi oleh';
{kepal) erjkepal 'ditekan'.

D. Prefiks verba intransitif b@- mempunyai alomorf berikut."
1. Biasanya b@-, dan kadang-kadang ba- (dalam variasi bebas dengan b@-)

di depan konsonan, misalnya:
(punca) b@punca 'berwarna';
{b@ri5) b@b@ris 'gerimis';
(titi?) b@tin?, batiti? 'saling mengunjungi'

2. Di depan vokal, alomorf yang lazim adalah b@- dan b@r-\ kedua alomorf
ini biasanya berada dalam variasi bebas sam dengan lainnya, dan juga
dengan ba- dan b-\ ada juga alomorf b@l-, yang kadang-kadang beraltemasi
secara bebas dengan b@r-, misalnya:

(ulun) b@ulun 'menganggap sebagai budak';

(anak) b@ranak 'beranak, melahirkan';

(ai?) b@rai?, b@lai? 'berair';

(idar) b@lidar 'dipindahkan', berpindah';

(umay) b@umay, bumay 'bertani';

iutaij) b@rutay 'berutang';

(ikan) b@ikan 'berisi ikan, dan (dengan makna yang
berbeda) b@rikan 'memancing';

(acuk) b@acuk, b@racuk 'terns menusuk'.

E. t@- (yang menyatakan di luar kehendak, atau kemungkinan suatu tindakan)
mempunyai dua alternat: t@- muncul di depan fonem apa saja, dan t- hanya
muncul di depan vokal, misalnya:

{ulih) tulih 'mendapat secara kebetulan; bisa
mendapat';

{indik) t@indik 'terinjak';
(p@da?) t@p@da? 'memperhatikan, bisa memperhatikan'.
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F. Penanda diatesis pasif di- mempunyai dua alomorf: di- muncul di depan
verba apa saja, dan d- mungkin muncul di depan vokal,^'* misalnya:

(@mpa?) di@mpa?, d@mpa? 'dimakan';"
{diija) didiija 'didengar';
(k@-datay-ka) dik@datayka 'dibawakan';

n.b: Apabila b@-, t@-, dan di- ditambahkan pada kata dasar yang diawali
dengan vokal dan vokal prefiks itu dipertahankan, terdengar bunyi hambat
glotal di antara prefisk tersebut dengan vokal yang mengikutinya,
misalnya:
b@ulun [b@?ulun];
b@umay [b@?umay];
t@indik [t@?indi?];
di@mpa ? [di ?@mpa ?].

2.5.3 Kendala Fonotaktis dalam IBN

Bentuk kanonik dari leksem IBN adalah KVKVK. Masing-masing K dapat
berupa 0, dan K tengah dapat juga berupa gugus.^^ Ada juga leksem bersuku
satu, bersuku tiga, dan bersuku empat.

Kendala pada distribusi vokal adalah sebagai berikut:
1. Bunyi pepet tidak muncul pada silabel akhir.
2. Bunyi pepet selalu diikuti bunyi nasal.
3. Biasanya, silabel ketiga dari akhir berisi bunyi p^et.
4. Dalam silabel kedua dari akhir, hanya a, /, dan u yang muncul; 0 dan
e hanya muncul pada akhir leksem atau di depan

5. aa, a, dan uu (yaitu 'vokal panjang') hanya muncul dalam silabel akhir
yang tertutup.

6. Diftong hanya muncul pada posisi akhir.

Kendala pada distribusi konsonan adalah sebagai berikut.
1. Semivokal tidak muncul berdekatan demgan bunyi pepet atau dengan vokal

dari corak yang sama ([y] yang terdengar di antara i dan a/u, dan [w] yang
terdengar di antara u dan a/i, adalah luncuran nonfonemis).^'

2. Konsonan hambat bersuara, c dan n, tidak muncul pada posisi akhir.
3. h dan ? hanya muncul pada posisi akhir.
4. Gugus terdiri dari konsonan hambat atau s yang didahului oleh konsonan

nasal homorgan.
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n.b: Modiflkasi ejaan: Ortografi yang saya gunakan untuk IBN adalah Ejaan
Sistematis Scott, dengan beberapa modiflkasi:

Ejaan Sistematis Scott
e  :

ch :

ng

ny

cch :

nng

nny

q

ejaan sekarang
e (pada silabel akhir)
@ (di posisi lain)
c

n
n

c@c^®

n@n^®
9

2.6 Sistem fonem dalam isolek Jakarta

Vokal

tinggi
sedang
rendah

depan
1

e

tengah belakang
u

0

(Diftong: -ay, -aw, -ey, -oy)

Konsonan

labial supra-

dental

alveo

lar

palatal velar glotal

Hambar tak

bersuara P
t39

c k  ?

bersuara b d j g

Nasal m n n Q

Frikatif s h

Alir r, 1

Semivokal w y

Vokal 6 dan d berada dalam oposisi fonemis, pula misalnya i^ulon
'menangis tersedu-sedu*; dan Qulon 'ke barat'. Begitu e dan misalnya gule
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'gulai', dan gule 'gula; tetapi biasanya perbedaan antara <5 dan d tidak
menonjol.'"'

Biasanya diftong hanya muncul pada akhir leksem.'" Diftong sebetulnya
merupakan deretan vokal + semivokal.

Bunyi h muncul pada posisi awal hanya pada kata pinjaman, dan pada
posisi akhir hanya pada kata seru dan partikel. Dalam leksem yang
diwariskan, bunyi itu muncul pada posisi di antara vokal-vokal yang sama.
h antarvokal ini kadang-kadang beraltemasi dengan ?, dan tidak pemah
berkontras dengannya (Muhadjir 1981:20). .''muncul pada posisi antarvokal
dan posisi akhir, dan tidak berkontras dengan h.

2.6.2 Alternasi morfofonemis dalam JKT

A. Prefiks verba aktif N- mempunyai alomorf berikut:

1. substitusi konsonan tak bersuara awal dengan nasal homorgan, misalnya:
(kirim) fjirim 'mengirim'
(pukul) mukul 'memukul'
(tusuk) nusuk 'menusuk'
(cari) nari 'mencari'

n.b.: Menurut Chaer (him. XXVI—XXVII), bentuk dengan c awal dapat
juga ditambahkan bunyi nasal, misalnya ncari,'^ dan (cium): ncium,^
niurti', bentuk-bentuk tersebut dapat juga mengambil prefiks /7@-, tetapi
Chaer tidak memberikan contoh;

2. substitui s dengan nasal palatal, misalnya:
(simp@n) nimp@n 'menyimpan'

3. penambahan nasal homorgan di depan konsonan hambat bersuara awal,
misalnya:

(b@?@r}) mb@?@r} 'berbohong'
(d@k@t) nd@k@tin 'mendekati*

fea'O ijgali 'gali'
(jual) njuatl 'menjuaf
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n.b.: Dasar verbal dengan konsonan hambat bersuara awal dapat juga
ditambahkan prefiks p@- yang dalam variasi bebas dengan peranti di
atas, misalnya rj@d@k@tin. Q@gali. Q@jual, ij@boroQ.

4. substitusi h dengan nasal velar, misalnya:
{harge {<SYiT)) Qargain 'menghargai';

5. penambahan nasal velar di depan vokal awal, misalnya:
(atur) Qatur 'mengatur;
(ikut) ijikut 'mengikuti';
(obrol) Qobrol 'mengobrol'.

Untuk leksem lain ditambahkan prefiks q@- (yaitu di depan /, r, w, dan y
awal) atau 0 (yaitu jika konsonan awalnya nasal). Prefiksasi dari juga
terjadi di depan kata dasar bersuku satu (yang biasanya merupakan kata
pinjaman), misalnya:

O^ir) Q@kir 'kir' (< BLD keuren 'id.');
(pel) h@pel 'mengepel' (< BLD dweilen 'mengepel')

B. Prefiks verba intransitif b@(r)- mempunyai enam alomorf:

b - muncul di depan konsonan apa saja; kadang-kadang alomorf ini juga
muncul di depan vokal, misalnya:
(bisik) b@bisik 'berbisik';
(dare) b@dare 'berdarah';
(tard) b@taro 'bertaruh';
(jalan) b@jalan 'berjalan';
(c@re) b@c@re 'bercerai';
(aba) b@abai) 'berabang';

2. b- muncul di depan konsonan alir (dan beralternasi dengan b@-), misalnya:
(laga?) blaga?, b@laga? 'berlagak';
(rase) brase, b@rase 'merasa';

3—4. b@r-, dan br- berada dalam variasi bebas di depan vokal, misalnya:
(alafjan) b@ralar)an, bralaQan 'berhalangan';
(untuij) b@runtur}, bruntuQ 'beruntung';

39



(@mpat) b@r@mpat, br@mpat 'berempat';

5. b@?- pada dasamya digunakan di depan bentuk dasar yang dimulai dengan
vokal dalam silabel teitutup (dan kadang-kadang dalam variasi bebas dengan
b@-), misalnya:
(arti) b@?arti 'berarti';
(amprok) b@?amprok 'bertemu';
(@mpo?) b@?@mpo? 'mempunyai kakak perempuan*;
(abar]) b@?abai], b@abat] 'berabang';

n.b: Tidak jelas dari deskripsi Muhadjir apakah ada perbedaan semantis antara
b@- dan b@?- di depan vokal awal.

6. bl- hanya muncul dengan ajar, yaitu blajar 'belajar'.

C. Vokal e akhir dari kata dasar menjadi a apabila ditambahkan -an atau -in,
misalnya:
(lupe) k@lupaan, lupaan 'kelupaan'; lupain 'lupakan';
(lame) lamaan 'nanti', lamain 'melamakan, menunda'.

2.6.3 Kendala fonotaktis dalam JKT

Bentuk kanonik dari leksem JKT adalah KVKVK. Ada juga leksem bersuku
satu, bersuku tiga, dan sedikit bersuku empat. Setiap K bisa berupa 0 atau
(kecuali pada akhir morfem) gugus (lihat di bawah).

Kendala pada distribusi vokal adalah sebagai berikut.
1. Biasanya, hanya bunyi pepet yang muncul sebagai vokal ketiga dari akhir.
2. Bunyi pepet awal hanya muncul di depan konsonan nasal atau alir, kecuali
@co@coan 'secara acak'; (Chaer juga mempunyai eyang yang dikacaukan
dengan eyang, bandingkan JW (sopan) dan SUN eyar] 'eyang'.

3. a dan bunyi pepet tidak muncul pada posisi akhir kata (kaidah ini berlaku
khusus bagi isolek Mester; ada juga isolek JKT yang lain dengan a atau @
akhir).

4. Diftong hanya muncul pada posisi akhir leksem (lihat di atas).

Kendala pada distribusi konsonan adalah sebagai berikut.
1. Konsonan palatal tidak muncul pada posisi akhir, begitu juga konsonan

hambat bersuara. Walaupun Chaer memasukkan banyak entri dengan huruf
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d, dan g pada akhir kata, dan memberikan beberapa pasangan minimal
potensial untuk g dan A: akhir (misalnya d@d@g 'tanah lapang, permukaan',
dan d@d@k 'dedak'), menurut Muhadjir hanya ada beberapa leksem dengan
p, t, atau k akhir, yang mengalami penyuaraan konsonan akhir apabila
leksem tersebut mengambil sufiks -in atau -an. Contoh-contoh (enam buah)
yang diberikan oleh Muhadjir temyata semuanya kata pinjaman/^

2. Gugus konsonan muncul pada posisi awal dan posisi antarvokal; ada banyak
kombinasi konsonan, tetapi pola yang lazim untuk gugus awal adalah:^^

a. nasal homorgan + hambat, misalnya:
mbdk 'istri kakak laki-laki';
r)ga7lr)g^ 'tidak';
r^kon 'kakek';
Qkali (singkatan dari barai^kali) 'barangkali';

b. konsonan hambat (selain j atau c) + r, dan konsonan hambat (selain d, t,
j, atau c) + /, misalnya:
kriukkriuk 'keroncongan';
tr^m 'trem' (< BLD);
trdtdl-an 'penuhvlek';
klik 'klik' (< BLD);
Q-gremb^r) 'lenggak-lenggok'.

Pola yang lazim untuk gugus antarvokal adalah:
a. nasal homorgan + hambat, misalnya:

ranibut 'rambut';
pundak 'pundak';
bafjke 'bangkai';
nanti 'tunggu, nanti*;
@mpat 'empat; dan

b. nasal velar + s, misalnya:
barjse 'bangsa';
tat]si 'tangsi, barak'.
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Pola lain yang kurang lazim untuk gugus antarvokal (yang pada umumnya
muncul dalam kata pinjaman dan onomatope)^ adalah:

a. hambat atau s + alir, misalnya:

gdbldk 'goblok';
Q-g@brak 'gebrak, ancam*;
c@pldk '1. perangko; 2. telur mata sapi'';
pd?ldt 'pensil' (< BLD potlood);
b@sle 'beslah. * (< BLD beslag);
pdkrdl 'pokrol, pengacara* (< BLD prokureur)-,
m@sri 'mesra' (< SKT);
gdsrik, ikan ~ *semacam ikan asin';

b. nasal + hambat homorgan + alir, misalnya:
santrdnin

s@ldmpret 'terompet' (< BLD);
Q-dmpldk 'berkumpul';

c. nasal velar + s + r, misalnya:
satjsraf) satjsaij) 'sangkut';

d. r + hambat atau s, misalnya:
p@rban 'perban' (< BLD);
p@rs^n 'persen' (< BLD);
g@rtak 'gertak';

e. nasal velar + alir, misalnya:
bui)lon 'bunglon';
ratjraij 'rangrang, semut merah yang besar';

f. nasal velar + hambat heterogen, misalnya:
d@fjdd 'denda' (< SKT);
aijpaw 'angpau' (< CI);
tdbtdn 'tonton';
dijji 'ongji, mengeluarkan surat izin' (< CI?);

42



g. r + /, misalnya:
b@rlian 'kemilau, berlian' {< BLD);
p@rlu 'perlu' (< AR);

h. 5 + hambat, misalnya:
m@sti 'mesti' (< SKT);

pistol 'pistol' (< BLD);
miskin 'miskin'(< AR);

aspal 'aspal (< BLD).

3. Dalam leksem yang diwariskan, h hanya muncul di antara vokal-vokal yang
sama. Kadang-kadang bunyi ini beraltemasi dengan ?, sperti dalam puhun,
pu?un 'pohon'.

4. Pada posisi awal, semivokal muncul dalam beberapa leksem, tetapi leksem
ini dikenali sebagai kata pinjaman. Pada posisi antarvokal, y mendahului i
akhir (seperti dalam bahaye 'bahaya'), tetapi merupakan luncuran nonfo-
nemis apabila mengikuti vokal depan. (Bunyi luncuran ini secara ortografis
dinyatakan dalam Chaer dalam satu leksem, reyot 'reyot' (varian dari read,
real, dan pinjaman dan SUN). Jika berdekatan dengan y mungkin tidak
diwariskan."' Bunyi w muncul berdekatan dengan a, e. e. a atau /:
jika mengikuti u, a, atau o, bunyi tersebut adalah luncuran nonfonemis [w].

Catalan

di antara vokal-vokal yang berbeda biasanya tidak dilafalkan, tetapi ada pasangan minimal
antarvokal antara -h- dengan -0-, misalnya: Hat vs. lihat dan tuan vs. Tuhan.
Pasangan minimal antara h dan -0- pada posisi awal adalah arus dan hams.

^Bunyi nasal yang homorgan dengan palatal dalam gugus -nj- dan -fij- ditulis n dalam ejaan
resmi.

'Yakni <S(jan 'ejan', yang merupakan varian dari r@jan 'rejan', dan @dap 'sedot/isap embun',
varian darip@dap, @tam, bentuk dasar darip@^@tam 'pengetam', disebabkan analogi yang
salah (bandingkan i@dap dan @tam tidak terdapat dalam Iskandar).

^Distribusi vokal tinggi dan sedang merupakan masalah. Wilkinson mengikuti kaidah ejaan
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^Distribusi vokal tinggi dan sedang merupakan masalah. Wilkinson mengikuti kaidah ejaan
Winstedt untuk Melayu Semenanjung (Windstedt 1927:48-9), dan hanya menulis vokal
tengah di depan h dan k, dan hanya o di depan -t], kecuali jika silabel akhir langsung
didahului oleh vokal lain. Lagi pula, pada silabel akhir hanya vokal sedang (atau a) yang
muncul jika silabel yang mendahuluinya mempunyai vokal sedang, dan pada silabel akhir
yang terbuka hanya vokal tinggi (atau a) yang muncul. Perkecualian untuk kaidah-kaidah ini
adalah kata pinjaman. Akan tetapi, ini adalah kesepakatan, dan tidak mencerminkan realitas
linguistis semua isolek Melayu Semenanjung. Di Sumatra diikuti kesepakatan ejaan Van
Ophuysen. Dalam kesepakatan ini, vokal tinggi di depan -h, -k, dan rj tidak direndahkan,
bandingkan Wilkinsonyoro/i 'jatuh', gi/noo 'gunung, 'benih', yang muncul sebagai
jatuh, gunutj, dan b@nih dalam Klinkert. Sebaliknya, ejaan Van Ophuysen sepadan dengan
ejaan Wilkinson dan Winstedt dalam merendahkan vokal tinggi silabel akhir apabila muncul
vokal sedang dalam silabel kedua dari akhir.

Emeis (19SS: 199) menunjukkan kaidah untuk harmoni tinggi vokal dalam MB seperti
yang dipakai di Sumatera.:
- a, i, u, dan @ dalam silabel kedua dari akhir muncul bersama dengan a, i, u dan dengan
diftong pada silabel akhir; dan

- e dan o dalam silabel kedua dari akhir muncul bersama dengan a, e, dan o, pada silabel
akhir.

Emeis mengambil pola ini dari 4548 leksem yang diwariskan yang terdapat dalam
Poerwadarminta Logat Ketjil Bahasa Indonesia (Emeis 1955:92). Pola ini hanya berbeda
dalam rincian dari pola yang diberikan oleh Van Ophuysen.

Untuk vokal sedang dalam MB pada silabel kedua dari akhir, tidak ada faktor penentu
untuk kemunculannya dalam leksem seperti pohon, leher, ekor, oleh, ora/j, tembak. Untuk
kata-kata seperti ini, vokal sedang itu wajib dan kadang-kadang vokal tersebut berkontras
dengan vokal tinggi; bandingkan bororj dan burnt) (masing-masing boroQ dan burot) dalam
Wilk.)

Dempwolff (1937:21-2) mengamati bahwa dalam kemunculan vokal tinggi dan
sedang dalam MB terdapat kecenderungan untuk berubah bunyi. Beliau menggunakan MB
i/e sebagaidasar untuk merekonstruksi MPP */, dan MB u/o sebagai dasar untuk me-
rekonstruksi MPP *u. Kesepadanan ini biasanya diterima di antara ahli bahasa
Austronesia. Dyen dan Nothofer mengaitkan asal mula vokal sedang dalam MB dengan
"perkembangan sekunder yang termasuk peminjaman dialektis dan interlinguitis" (Nothofer
1975:50).

Fakta-fakta relevan yang terlibat dalam distribusi vokal tinggi dan sedang dalam MB
dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, dengan pelbagai tingkatan, ada perendahan non-
fonemis dari vokal tinggi yang muncul pada silabel akhir tertutup yang dimulai dengan
konsonan. Perendahan ini dinyatakan dalam Wilkinson di depan -k dan -h dan, untuk o, di
depan -i), tetapi diabaikan dalam ortografi Van Ophuysen. Kedua, dalam silabel kedua dari
akhir (dan hanya di sini) vokal tinggi dan sedang bisa berkontras secara fonemis. Ketiga,
vokal dalam silabel akhir tidak pemah lebih tinggi daripada vokal dalam silabel kedua dari
akhir. Ejaan Yang Disempumakan mengikuti Van Ophuysen dalam representasi vokal
tinggi dan sedang, begitu pula saya dalam studi ini.
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^Akan tetapi, bunyi hambat bersuara akhir ditulis dalam kata pinjaman dan dalam sedikit
sekali kata yang memakai bunyi sebagai simbol, misalnya s@bab [s@bap] 'sebab', abyad
[abyat] 'putih' (kedua-duanya kata pinjaman dari AR), l@mbab (juga l@mbap) 'lembab'.

'^Dalam Wilk., beberapa gugus -rh- muncul dalam kata pinjaman, dalam bentuk onomatope,
pada batas morfem, dalam g@rhaw 'temganga', dan dalam g@rham (dengan varian g@ra-
ham dan gaham 'gigi geraham').

Leksem dengan gugus -rK- sering mempunyai varian dengan -r@K-, misalnya
k@rfiih, k@r@mh 'meringis', b@rkas, b@r@kas 'berkas'.

^Prentice (p.c.) dan Iain-lain (bandingkan Wilk. untuk ymVu).

'Dari beberapa leksem dalam Wilk. yang mempunyai lebih dari satu r, sebagian besar adalah
kata pinjaman dari MIN dan JW (r@rawitan 'kerawitan' didasarkan pada leksem JW rawit,
dan hanya muncul dalam puisi Panji Semirang, Wilk.).
Yang lainnya mempunyai varian dengan satu r, atau leksem itu merupakan onomatope.
Bentuk raras 'semacam pohon besar* tidak dijelaskan (tidak terdapat dalam Iskandar).

"Mungkin t adalah supradental sedangkan d dan n adalah alveolar (seperti dalam MB dan
JKT). Perbedaan daerah artikulasi demikian antara t dan d/n cukup lazim dalam bahasa-
bahasa di Asia Tenggara (Henderson 1965:420-1). Akan tetapi. perbedaan ini biasanya tidak
ditunjukkan dalam literatur linguistik karena t/d/n secara fonemis berada dalam hubungan
struktural yang sama seperti p/b/m, c/j/n , dan k/g/Q.

'"Lihat Van der Toom (1891; Pendahuluan him. X); dalam kamus Thaib, tidak ada h awal.

"Van der Toom (tanpa merinci apakah ini berlaku bagi leksem atau pada kata) berbicara
tentang vokal kedua dari akhir yang agak panjang (Van der Toom 1899:XIV). Moussay
(1981) tidak mengomentari tekanan dalam MIN.

"Thaib beranggapan bahwa semua leksem yang berakhir dengan a, i@, dan ue benar-benar
berakhir dengan bunyi alir; Beliau menuliskan (.) di tempat yang Beliau harapkan bunyi alir
akhir yang tidak terbukti melalui sufiksasi, misalnya pUa-ta{.) 'semacam pohon*, garigi©
(.) 'mengigil*.

"Perkecualian bagi kaidah ini adalah beberapa kata pinjaman, beberapa bentuk dengan aflks
mati, dan leksem lemala? (juga mala?) 'semacam tukang tamh*.

"Satu-satunya gugus lain yang muncul dalam Thaib adalah -rg- dalam targutu dan turgutu,
kedua-duanya bentuk onomatope yang melambangkan bunyi burung perkutut; Wilk mem-
berikan bentuk kembar sala, saijla 'panggang, memasak di unggun api', yang nasal
velamya mempakan retensi dari AP (bandingkan 4.6).

"Kedua subdialek utama dalam bahasa Banjar, BH dan BK, pada umumnya berbeda dalam
leksikon dan fonologi: BK menambahkan sepasang vokal sedang pada vokal yang dimilikinya
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yaitu e dan e\ Beliau tidak menjelaskan perbedaan di antara keduanya, :dan, karena hanya
ada satu fonem e menurut analisis Hapip sendiri tentang BK, orang beranggapan bahwa e
dan i mengacu kepada fonem yang sama. Kemungkinan lain ialah bahwa e mengacu kepada
bunyi pepet, dan e mengacu kepada vokal sedang depan, tetapi sekali lagi, Hapip tidak
menyebutkan kemunculan bunyi pepet BK dalam uraiannya tentang fonologi).

Masalah dengan pembahasan leksikon BH dan BK ini ialah bahwa Hapip tidak
membedakan keduanya secara konsisten. Beberapa entrinya ditandai dengan BH atau BK,
tetapi sebagian besar tidak ditandai; orang bisa beranggapan bahwa leksem yang tidakditandai
termasuk BKjikaleksem tersebut berisi vokal sedang, tetapi kemudian orang mempunyai
banyak leksem yang termasuk BH, BK, atau kedua-duanya. Say a hanya bisa membahas
mated Hapip sebagai termasuk BH, kecuali jika leksem itu berisi vokal sedang atau secara
eksplisit ditandai sebagai BK.

'^Menurut Durasit dan Kawi, ada juga diftong antarkonsonan, misalnya kaina 'menunggu,
segera', sauda 'bukan, tidak', hiitan 'orang yang sudah berumur'.

'^Hapip kadang-kadang menggunakan apostrof untuk menyatakan hambat glotal yang terdapat
di antara vokal yang sama, dan di depan -/ yang disufikskan pada verba yang berakhir
dengan vokal. Beliau melakukan ini demi mahasiswa yang baru mulai belajar bahasa
Banjar, dan (di depan i) untuk menyatakan bahwa kedua vokal tersebut termasuk silabel
yang ber-beda. Akan tetapi, ada banyak leksem dengan deretan vokal yang sama yang tidak
diberi- nya apostrof. Oleh karena hambat glotal BH itu tidak fonemis, saya tidak menyata-
kannya dalam ortografi saya.

^He dan ue hanya muncul di depan -h dan -?. Dalam analisis Helfrich, kedua diftong ini
masing-masing adalah alofon dari i dan u, karena i dan u tidak muncul di depan -h atau -?.
Namun, dalam Aliana et al., -h tidak dinyatakan, dan di sini ie dan ue berkontras secara
fonemis dengan i dan u akhir leksem. Contoh-contoh pasangan minimal adalah:
ali 'sperma' dan alie(h) 'berpindah',
aijgu 'memakai' dan aijgueOi) 'semacam sarang burung',
b@li 'beli' dan b@li^(h) 'liar'.

ey dan oy tidak terdapat dalam deskripsi Helfrich. Dalam Aliana et al., keduanya didaftar
sebagai diftong, tetapi kemunculannya tampaknya terbatas pada kata seru ey dan oy (Aliana
et al. him. 12). Dalam ortografi Aliana et al., simbol u@ terdapat dalam dua leksem: {ie dan
ue dalam kajian ini dinyatakan sebagai ia dan ua dalam Aliana et al.); kuku@x 'mengukur,
menggaruk' dan telu@x 'telur'. u@ mereka berubah menjadi monoftong di bawah kondisi
yang sama seperti ie dan ue.

"Aliana et al. juga mendaftar z sebagai fonem SWI, tetapi saya hanya menemukan satu contoh
(zaman (< AR) dan karena itu tidak menganggapnya sebagai fonem yang diwariskan.
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^aerah artikulasi yang persis (velar atau uvular?) dari x tidak pasti. Helfrich men-
deskripsikaimya sebagai 'bunyi r yang kental'; Beliau mewakilkannya sebagai gr, dan
Aliana et al. sebagai gh dan g, yang menunjukkan artikulasi velar. Contoh dari x yang
dalam variasi bebas dengan r. xilaw - rilaw 'semacam belut', dan kildx ~ kikir 'kikir (n)':
tetapi bandingkan juga kiao "kura, limpa' vs. kuro 'kura-kura', dan ra^as 'tak berdaun'
vs. xa^as, m@ - 'ayunan (pohon)'.

^'Helfrich mempunyai h- hanya dalam 10 leksem; 5 di antaranya merupakan pinjaman dari AR
(yaitu haji. hakim, hasil, hukum, dan hormat), 2 leksem mempunyai varian tanpa h- (habis,
abis, dan hati, ati), dan yang satunya adalah kata seru {hay 'hei *); 2 leksem lainnya adalah
hario 'hanya' dan himpit 'impit'. {hutan hanya terdapat dalam BSM dalam ni? hutan ('kakek/
/nenek dari hutan'), istilah tabu untuk 'harimau'; dalam konteks (BSM dan SWI) yang lain
digunakan um/t'hutan'.

h antarvokal muncul dalam Helfrich dalam sedikit sekali leksem Melayu Tengah
yang tidak ditandai untuk SWI atau BSM. Saya kira bahasa Melayu Tengah ini adalah BSM
(BSM h — SWI 0), misalnya: daha? 'dahak', kahar 'kahar, dokar, pedati (< BLD kar).
(Ada satu leksem dengan h mimcul di antara vokal-vokal yang berbeda: laho 'bunyi desis
ulax muxo (ular yang sangat berbisa)').

^^Hanya prinsip-pinsip umum sandi yang diberikan di sini (lihat Aliana et al. hlm.25).

^^Aliana et al. menganalisis vokal dalam bentuk-bentuk ini sebagai vokal tunggal yang secara
fonetis panjang, misalnya: b@buan [b@buan:n], k@b@rsian [k@b@rsinya;n], dixupo
[di:xupo] (dalam contoh-contoh yang diberikan dalam Aliana et al. him. 24-5 vokal-vokal
itu dinyatakan sebagai vokal-vokal panjang (dengan tanda makron untuk menyatakan pan
jang), tetapi di tempat lain dalam Aliana et al., vokal tersebut ditulis sebagai a, i. sehingga
vokal-vokal tersbut secara fonemis ditafsirkan sebagai alofon dari a dan i.

^"Menurut Aliana et al. (him. 24~S), bentuk ditagiyo merupakan hasil dari kontraksi e {a
dalam Aliana et al.) -I- y menjadi y.

"Menurut Helfrich bunyi luncuran nonfonemis ini biasanya dinyatakan dalam ejaan.
w muncul berdekatan dengan @ atau o/u dalam leksem berikut.
(pisai)) k@wali 'semacam pisang';
k@warasan ( < JW) 'sembuh';

k@wikk@wik '(onomatope untuk bunyi elang)';
rawue(h) 'berteriak memanggil seseorang'.

Dalam tiga leksem berikut, semivokalnya juga merupakan luncuran nonfonemis.
s@wida? - suida? 'enam puluh' ( < JW);
nawon — naon 'buah dari pohon yang sudah lama tumbang';
m@-lawuQ ~ m@-lauQ 'berteriak memanggil seseorang'.

BSM juga mempunyai ra«/i 'di, ke' ( < JW), dan xaww/i 'langsing'.
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"Aliana et al. tidak menyebut x sebagai anggota gugus, tetapi HelMch memberikan cukup
banyak bukti untuk ini.

"Untuk SWI -aw dari Helfrich (yang sepadan dengan BSM -aw dan -o), Aliana et al.
mempunyai -aw dan -o. Saya akan mengikuti ortografi Aliana et al.

adalah vokal depan tak bundar (antara tinggi dan sedang); di depan konsonan akhir selain
?, vokal tersebut direalisasikan sebagai "diftong dengan gerakan dari vokal depan tak bundar
yang lebih tertutup daripada [e] Kardinal ke vokal tengah tak bundar", misalnya: p@tUc
'tempat' dilafalkan [p@tee?]. (Scott 1957:570).

u adalah vokal belakang tak bundar (antara tinggi dan sedang); di depan konsonan
akhir selain ?, vokal tersebut direalisasikan sebagai "diftong dengan gerakan dari vokal
belakang bundar yang lebih tertutup daripada [o] Kardinal ke vokal tengah tak bundar",
misalnya buluh 'buluh, bambu' dilaf^kan [boloeh] (Scott ibidem).

"Scott (1956, 1957) memperlakukan @ dan e sebagai alofon, dan sebetulnya keduanya berada
dalam distribusi komplementer. Saya menganggapnya sebagai dua fonem terpisah, karena
ada harmoni struktural antara e dan o, kedua-duanya vokal sedang yang muncul dalam
lingkungan yang sama. Lagi pula, ada alasan historis untuk memperlakukan @ dan e
sebagai dua fonem, seperti yang akan kita lihat dalam Bab 111.

^ontras antara vokal panjang dan pendek diabaikan dalam ortografi ini (dan juga dalam
Richards, lihat Catatan 12 Bab I). Keuntungan menganalisis vokal panjang sebagai deret-
an dua vokal yang sama ialah bahwa struktur silabel yang dihasilkan sesuai dengan pola
kata yang umum dalam IBN (karena vokal panjang adalah satu-satunya vokal dalam sebuah
leksem, atau kadang-kadang muncul dalam leksem dengan silabel yang mendahuluinya
mengandung bunyi pepet).

^'Perbedaan antara -? dan -k ditentukan berdasarkan distribusi: -? didahului oleh vokal

terbuka tak bundar [a], oleh alofon monoftong dari / dan u, atau oleh e dan o. -k (seperti
konsonan akhir yang lain) didahului oleh a yang direalisasi sebagai vokal depan terbuka [a],
atau oleh / atau u yang direalisasikan sebagai diftong.

Deskripsi yang membedakan antara -? dan -k lebih ekonomis daripada deskripsi yang
hanya membedakan -? selain dua diftong fonemis ie dan ue. Lagi pula, deskripsi itu
menggambarkan perkembangan sejarah bunyi-bunyi yang bersangkutan.

"Bandingkan Richards (1981:xiv-xv), yang selanjutnya menetapkan bahwa tckananjatuh pada
silabel akhir jika vokal kedua dari akhir itu bunyi pepet, kecuali jika bunyi pepet ini diikuti
oleh gugus konsonan yang berisi r + konsonan, atau nasal homorgan + konsonan hambat.

"Alomorf yang ditetapkan secara gramatikal p@- tidak dibahas di sini (Asmah 1977:86).

'^Contoh dengan vokal awal selain bunyi pepet tidak terdapat dalam Asmah (1977).
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'^Dalam ejaan sistematis Scott (Scott 1956: VII; 1957) ada juga gugus konsonan pada posisi
awal (yang terdiri dari konsonan hambat atau s yang didahului oleh nasal homorgan). Dalam
analisis saya, gugus ini adalah deretan @NK-. Analisis ini didukung oleh contoh kata ®mpa?
(Scott: mpa?): Asmah memberikan d@mpa? (bersama dengan di@mpa? [di?@mpa?] se-
bagai bentuk turunan. Sekarang d- hanya ditambahkan pada vokal awal, dan a + gugus
konsonan -dmp- bagaitnana pun juga akan sangat tidak mungkin.

"Akan tetapi, perkecualian yang jelas dalara Scott adalah wong ('riam') yang dianalisisnya
secara fonemis sebagal uut).

"Bandingkan Scott 1956: VII dan Scott 1957.

^'Dalam Scott, cch, nng, dan nny dimaksudkan untuk mewakili versi kembar dari c, rj, dan
n. Dalam Ejaan Sistematis Scott, ada konsonan awal kembar: bunyi pepet yang kadang-
kadang terdengar di antara konsonan-konsonan awal yang sama dianggap tidak fonemis.
Saya menganggap bunyi pepet ini fonemis, dan menganalisis konsonan kembar Scott sebagai
deretan K@K-.

''C.D. Grijns memberitahukan saya bahwa dalam JKT, t adalah supradental, sedangkan d
dan n adalah alveolar. Observasi ini tidak dicatat dalam Chaer, Ikranagara, atau pun
Muhadjir.

^uhadjir (1981:15) menganggap 6 dan d sebagai satu fonem dalam sistem tujuh-vokal yang
tampak sebagai berikut: a rendah-tengah; e rendah-depan; e, @ sedang-depan, o sedang-
belakang, i tinggi-depan; u tinggi-belakang.

Ikranagara (1980:113) membedakan sistem dengan enam vokal dasar: n rendah;
c, @, dan o sedang; i dan u tinggi. Vokal-vokal dasar ini membangkitkan 14 vokal lahir,
yaitu [@], [i], [e], [u], [o], [a]; empat pasangan vokal kendur dari vokal tegang
nonrendah: [I], [E], [U], [0]; dan empat vokal tegang nonrendah dengan luncuran akhir:

[>y]> [cy], [uw], [ow]. Beliau tidak membedakan antara 6 dan d seperti yang dilakukan
Chaer, dan Beliau memperlakukan ̂  Chaer sebagai vokal lahir yang mewakili a dasar.

^'Dalam pengantar untuk kamusnya, Chaer (him. XXII) memberikan eyt sebagai contoh
diftong pada posisi nonakhir. Namun, ini adalah kata seru, dan tidak ada contoh lain untuk
diftong nonakhir.

*^Yakni

g@buk 'gebuk' g@bugin 'gebuki* (< JW);
krukup 'selimut' krukuban 'tutup dengan selimut' (< JW);
uruk 'timbun' (k)urugan 'tertimbun' (< JW);

jawap 'jawaban' jawabin 'jawabkan'; (< AR);
mulut 'Maulid' muludan 'merayakan Maulid* (< AR);
parut *parut* parudin 'parutkan' (< SUN).
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*'Grijn mengatakan bahwa kebanyakan bentuk dasar dengan gugus awal mempunyai bentuk
varian dengan bunyi pepet epentetis di antara konsonan-konsonan. Apakah sekelompok
konsonan direalisasi sebagai gugus atau memperoleh bunyi pepet epentetis di antaranya
tergantung pada jumlah siiabel dalam leksem tersebut. Disilabisme dipilih dalam bentuk
kanonik leksem JKT, dan penyisipan bunyi @ akan sering menghasiikan lebih dari dua
siiabel. Namun, ada leksem JKT yang diwariskan yang selalu muncul dengan gugus-
konsonan awal, dan yang dapat membentuk pasangan minimal yang berkontras dengan
leksem yang mengandung bunyi pepet. Leksem tersebut bisa mempunyai nilai simbolis-
bunyi, yang dalam hal ini leksem tersebut mempunyai gugus awal yang terdiri dari
konsonan hambat atau s + konsonan alir. Kadang-kadang leksem tersebut merupakan basil
perluasan dari leksem bersuku satu, atau penyingkatan dari leksem lain (yang tidak bersuku
satu), yang dalam hal ini leksem tersebut mempunyai gugus awal yang terdiri dari nasal
+ hambat homorgan. (Grijns 1981:19-28). Dalam penafsiran struktural-kata yang men-
dasari kamus Chaer, tidak ada gugus awal s + alir.

**Daftar gugus ini tidak lengkap (Chaer 1976; pasim).

^'Chaer memberikan tujuh belas leksem dengan y yang berdekatan dengan @. Dua belas di
antaranya dapat dijelaskan sebagai kata pinjaman, yaitu.
a. (mungkin dari JW)
ay®m 'tenang';
ay@q-ay®o-an 'berputar, keluyuran, melakukan tanpa makna';
bay®m *bayam';
®mp®yak (juga "ruang tempat tinggal di atap, sengkuap, sudung';

®mpiak)
gay®m 'memamah biak';
Q-gay®Q 'sedu sedan';
uy®g-uy®g (vuy®g-Ouy@g)

'memijat lutut dengan telapak tangan';
puy®ij 'pusing';

b. (mungkin dari SUN)
ri[y]®p (sebetulnya varian ortografis dari ri®p)

'menjadi gelap' (SUN riip 'id.');
c. (dari BLD)

b®yonet 'bayonet';
puy®r 'puyer';

d. ®yafj, yang merupakan ejaan yang dikacaukan dengan eyaQ 'eyang'
(dipinjam dari JW atau SUN, bandingkan JW, SUN eyaQ).
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Dalam sebuah leksem, y adalah bunyi luncuran nonfonemis yang dinyatakan secara
ortografis; Myek-Myek 'bunyi cicit' (bentuk onomatope). Saya menganalisis bentuk ini secara
fonemis sebagai ki@k-ki®k.

Keempat leksem selebihnya adalah d®mp@yak 'tumbuh terlalu cepat, dengan cabang-
cabang turun ke tanah', I 'tentang' (-ay@m?), puy@n 'debu, kotoran';
k®l@y@i}an, k®liy®Qan 'pusing, sakit kepala.'
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BAB m

Rekonstruksi Fonem dalam Isolek-isolek

Melayik Purba

3.0 Dalam bab ini kita akan membuat rekonstruksi untuk fonem MP

berdasarkan kesepadanan yang ditemukan dalam keenam isolek yang kita
bandingkan. Kita akan membahas rekonstruksi berikut (dengan bentuk turunan
yang berbeda-beda dalam isolek-isolek tersebut), dan rekonstruksi ini
dicerminkan dalam leksem purba yang muncul dalam butir berikut.
*a > MB, BH, IBN a, Um a/o/e, SWI aZ-o, JKT a/-^ (3.1.1 (1,3,4));

*@ kedua dari akhir > MB, SWI, IBN, JKT @, MIN, BH a, (3.1.1.(2));

*@ silabel akhir > MB, BH, SWI, IBN a, MIN a/o/e, JKT @ (3.1.1.5);

> BH, IBN /, MB i/e, MIN i/ie/e, SWI i/ie, JKT i/e/d (3.1.2 (3.1));

*u > BH, IBN u, MB u/o, MIN uiuefuy/o, SWI u/uIb/o, JKT u/6/d
(3.1.(2,4));

*A > MIN, BH a, i.l. @ (3.1.3(1));

*-ay > JKT -e, i.l. -ay (3.2(1));

*-aw > JKT -d, i.l. -aw (3.2(2));

*-p > -.?, i.l. -p (3,4,2(1));

*-t > MIN -?, i.l. -/ (3.4.2(2));

*-k > MIN, SWI.?-, i.l. -k (3.4.2(3));

*? > IBN -?, i.1.0 (3.4.2(4));
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*b ! *a_*a > IBN b, \A.w (3.5(1));

*-m > MIN -n, i.l. -m (3.6.3(1));

*r > SWI x/(r), MIN r/-0, i.l. r (3.7.(2));

*-s > MIN -h, i.l. -s\

*h (nonakhir) > BH h, MB h/e, 11.0 (3.9(1));

*h (di antara vokal-vokal yang sama, atau di antara V, dan *@) > IBN, SWI
0, i.l. -h- (3.9(2));

*0 > BH, SWI, IBN 0, i.l. /i di antara vokal-vokal yang sama (3.10).

3.1 Vokal Biasa dalam MP

3.1.1 ""a dan *@ dalam MP
Dalam semua isolek, a muncul dalam silabel kedua dari akhir dan silabel
akhir. Dalam JKT, @ muncul dalam semua silabel, sedangkan dalam MB,
SWI, dan IBN, bunyi pepet tersebut hanya muncul pada silabel nonakhir.

a dan @ kedua dari akhir sepadan dalam MB, SWI, IBN, dan JKT,
sedangkan MIN dan BH memperlihatkan a untuk keduanya. Oleh karena
perbedaan antara a dan e dalam silabel kedua dari akhir dalam MB, SWI,
IBN, dan JKT tidak ditentukan dan mencerminkan perbedaan MPP, saya
merekonstruksi MP *a dan *@.

Dalam silabel akhir yang tertutup, a sepadan dalam MB, BH, SWI, dan
IBN, dan a ini sepadan dengan MIN a, e, o dan JKT a, @, atau MIN
mempunyai e yang sepadan di depan -? yang berkembang dari MP *t
(bandingkan 3.4.2(2» dan di depan -h yang berkembang dari MP *s (3.8(2));
MIN mempunyai o yang sepadan di depan -? yang berkembang dari MP
*/?(3.4.2(l)), lihat juga butir (C) n.b. di bawah); di posisi lain, MIN
mempunyai a.

JKT mempunyai -i yang sepadan dengan SWI -a(h), i.l. -ah (MP ♦-/!
hilang dalam JKT (3.9(3)). Di depan konsonan akhir yang lain, JKT
mempunyai a atau @, dan tidak ada faktor penentu untuk perbedaan di antara
vokal-vokal ini.
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Dalam silabel akhir yang terbuka, MB, BH, IBN a sepadan dengan
MIN, SWI o, JKT e.

Diagram kesepadanan a dan yang terdapat dalam keenam isolek yang kita
bandingkan:

MB MIN BH SWI IBN JKT

silabel ketiga
dari akhir @ a

i

a

(di

@
j

@
(di

@
(d)vSr

@ u

VMf

U @ @ @

silabel kedua a a @ @ @

dari akhir a a a a a a

silabel akhir

yang tertutup a a/e/o a a a @

a a/e/o a a a a

a a a a a e

silabel akhir

yang terbuka a 0 a 0 a(?) e

(lebih terinci) -ap -0? -ap -ap -ap -@p

-ap -0? -ap -ap -ap -ap

-at -e? -at -at -at -@t

-at -e? -at -at -at -at

-ak -a? -ak -a? -ak -@k

-ak -a? -ak -a? -ak -ak

-al -a -al -al -al -@1

-al -a -al -al -al -al

-ar -a -ar -ax, -•ar -ar -@r

-ar -a -ar -ax, •ar-ar -ar

-as -eh -as -as -as -@s

-as -eh -as -as -as -as

-ah -ah -ah -a(h) -ah -e
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-ay -ay -ay -ay -ay -e (3.2.1)
-aw -aw -aw -aw -aw -6 (3.2.2)

-a -0 -a -0 -a -e

-a -0 -a -0 -a? -e

Oleh karena kemunculan JKT a dan @ dalam silabel akhir yang tertutup tidak
ditetapkan, saya akan mengambil JKT sebagai bahasa percobaan untuk
merekonstruksi MP dan *@ dalam silabel akhir (di depan K akhir selain
*/i atau *?).

Akan tetapi, penafsiran silabel akhir @ JKT perlu diteliti lebih lanjut.
JKT banyak meminjam dari JW, SUN, Bali, dan Sasak, yang berhubungan
erat dengan kelompok Melayik dan yang mempertahankan bunyi pepet pada
silabel akhir. Orang bisa berdebat bahwa leksem dengan e silabel akhir masuk
ke dalam JKT melalui peminjaman. Akan tetapi, ada beberapa alasan untuk
beranggapan bahwa JKT @ silabel akhir diwariskan dan mencerminkan MPP

(bunyi pepet), dan untuk merekonstruksi MP *@ berdasarkan bunyi
tersebut.

A. Dalam daftar 200 kata yang pokok yang disusun Blust untuk MPP (ban-
dingkan 5.7), ada 32 rekonstruksi dengan atau silabel akhir dan
K akhir selain yang mempunyai bentuk turunan JKT (MPP *q menjadi
h atau 0 dalam isolek-isolek Melayik, bandingkan 7.1). MPP dan JKT se-
padan dalam distribusi dan bunyi pepet, seperti yang dapat dilihat
dari daftar berikut (jika makna dari bentuk turunan JKT berbeda dari MPP,
makna ini diberikan di sebelah bentuk turunan JKT):

MPP JKT makna

3 *ka-wanan 1 k/anan kanan
6 *Zalan 2jalan jalan
15 *tuqelan/tuqelai3 3 tulat] tulang
21 *DemDem 4 d@nd@m 'dendam' berpikir, bermeditasi

mengeram
25 *liqeR 5 leher leher
37 *ka?en 6 ma/kan makan
42 *isep 7 is@p isap
44 *def3eR 8 d®t3@r dengar
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47 *(ma)-Suab 9 uap menguap (karena

49 *inep
mengantuk)

10 in@p 'menginap' berbaring (tidur)
56 *anak 11 anak anak
62 *qatep 12 at@p atap
66 *iket 13 ik@t ikat
81 *taZem 14 taj@m tajam
89 *gemgem 15 g@ijg@m genggam
104 *menak/minak 16 minak 'minyak' lemak
111 ♦iSekan 17 ikan ikan
115 *akaR/*wakaR, 18 akar akar

uRat 19 urat 'urat' akar
127 *qutan 20 utan hutan
129 *bulan 21 bulan bulan
133 *quZan 22 ujan hujan (n)
135 *kilat 23 kilat kilat
138 *(ma)-panas 24 panas 'panas' panas (tentang cui
142 *(ma)-beReqat 25 b@rat berat
147 *(ma)-qitem 26 it@m hitam
165 *zaqat/*zaqet 27 jahat jahat
166 *(ma)-bener 28 b@n@r benar
174 *qi Dalem 29 dal@m dalam
175 *a taqas 30 atas atas

196 *bilai] 31 bilaij (juga 'bilang') menghitung
200 *Sepat 32 @mpat empat'

n.b: Dua perkecualian yang nyata, *ka?en > JKT ma/kan dan *liqeR > JKT
leher masing-masing dijelaskan dalam KTt. 4.5 dan 3.1.1.3; lihat juga
KTt. 3.1.1.5 untuk *zaqat/zaqet > JKT jahat.

Gambaran yang lebih luas mengenai kesepadanan ini diperoleh dengan
membandingkan JKT dengan kosakata Dempwolff (1938). Perbandingan ini
menghasilkan 324 leksem' yang mempunyai bentuk turunan JKT, dan dari
antara jumlah ini, leksem berikut tidak cocok.
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MPP JKT makna

1 *ancam anc@m 'ancam' rencana, apa yang dipikirkan

2 *bulat bul@t bulat

3 *deRas d@r@s 'deras terburu-buru

4 *De an d@i3@n 'dengan' teman

5 *DeDak d@d@k dedak

6 *zinak jinek jinak-

7 *asap as@p asap

8 *S(ei)(N)Zam p/inj@m pinjam

9 *i(n)zak inj@k 'injak injak, menari

10 *cecak c@c@k, c@kc@k cecak

11 *seDaT) s@d@f] 'sedang, rata-rata, sedang

cukup'
12 *rai]kap rai3k@p 'rangkap' menyatukan

13 *pantas pant@s 'mampu, berhasii, sukses

benar'

14 *pesan p@s@n 'pesan, memikul

petunjuk, perintah'
15 *putat put@t, putat nama pohon

16 *cepat c@pat cepat, terampii
17 *tukar tuk@r tukar

18 *tambal tamb@l tambal

19 *tat]kap tai3k@p tangkap

20 *tega t@g@n tegar

21 *teman t@m@n 'teman' terbiasa

22 *tikar tik@r tikar

23 *tikam tik@m tikam

24 *baDer badar semacam ikan

25 *zelate j@latat3 nama pohon, jelatang
'jelatang'

26 *Re(n)te r@ntai] rentang

27 *puket pukat pukat
28 *qu(n)tek otak otak

29 *tenipet t@mpat tempat kediaman
30 *tilem tilam tllam, kasur
31 *iSeq k@m/ih kemih, kencing
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Beberapa dari rekonstruksi ini sekarang dapat ditafsirkan (semua
dengan *e silabel akhir alih-alih *a akhir).

2. *bulat seharusnya *buled disebabkan MJP *buled (Nothofer 1975:138).
3. *de Ras seharusnya *deRes disebabkan Ngaju dehes (Dyen 1956:pasim).
4. *dei]an terdapat dalam bahasa Toba dan Ngaju (Demp.) dan lagi pula

dalam bahasa Sasak d@tjan 'menemani', tetapi dalam SUN kita men-
dapatkan diijin 'lauk', yang membuat rekonstruksi MPP '^de^an setidak-
tidaknya sama perlunya seperti *deijan (mungkin saja kesepadanan bahasa
Toba, Ngaju, dan Sasak dipinjam dari MB).

5. *DeDak bukan rekonstruksi yang sah. Dempwolff membuatnya berdasar-
kan Tagalog lalak, Toba dodak, JW d@dak, dan MB d@dak 'id.' lalak
tidak terdapat dalam kamus-kamus yang bersangkutan, tetapi ada darak
'dedak', yang merupakan kata pinjaman dari bahasa Melayu menurut Wolff
(1976:366). Dalam JW, d@d@k muncul selain d@dak, dan bahasa Jawa
Kuno hanya mempunyai d@d@k. Walaupun pada mulanya tampaknya tidak
ada alasan untuk menganggap Toba dodak sebagai kata pinjaman,^ bentuk-
bentuk yang sepadan dalam bahasa-bahasa lain membenarkan asumsi ini,
bandingkan Bali d@d@k, d@kd@k, Madura dh@kdh@k (Jawa Kuno
d@d@k). Oleh karena itu, bentuk leksem purba MP(B)P untuk 'dedak'
hams bempa *DekDek*.

7. *asap sehamsnya *qasep dibebaskan MJP *has@p (Nothofer 1975:171).
8. *Siei)(N)Zam mempunyai dua padanan yang mencerminkan MPP *e:SUN

ifijim dan Kroe-Lampong -q-inj®}!! (Helfrich 1891); kedua-duanya berarti
'meminjam*, yang menjamin rekonstmksi bentuk kembar *inzem.

9. H(n)Zak]\i%2i mempunyai dua kesepadanan lain yang mencerminkan MPP
*e: Mansaka (Filipina) indig dan Tagalog t-indig 'berdiri menunjukkan
bentuk kembar *inzeg.

10. *cecak bukan rekonstmksi yang sah: Toba sasak mungkin mempakan kata
pinjaman dari MB,^ dan Ngaju tasak, Malagasi tsatasaka mempunyai
vokal tak teratur (bandingkan Demp.); sebaliknya, bahasa Bali dan Sasak
mempunyai c@kc@k yang teratur dan menunjukkan rekonstmksi MPBP
*c@kc@k; JKT c@c@k/c@kc@k mungkin mempakan kata pinjaman dari
bahasa Bali atau Sasak disebabkan gugus antarvokal dalam c@kc@k.

11. *seDaij sehamsnya disebabkan MJP s@dd@i) (Nothofer1975:154)
16. *cepat tidak sah: Ngaju capat adalah kata pinjaman dari bahasa Melayu

(disebabkan vokal pertamanya), dan Sa'a toha 'gembira' tidak sama
maknanya. Berdasarkan Toba sopot 'prematur' dan Bali c@p@t 'tepat,
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akurat (pikiran)', MPBP *cepet lebih masuk akal.
17. *tukar seharusnya *tukeR berdasarkan MJP *tuk@r^ (Nothofer 1975; 164).
19. *tajjkap seharusnya *ta(ij)kep berdasrkan Toba tahop,^ Ngaju takep,

takep/an, kep/an 'mengenakan, memakai (baju); diikatkan'; SUN taijkip
'merangkul; melilitkan akamya padasst. (tentang tanaman)', dan JW

'ditangkap'. Toba tatjkap [takkap] dan Ngaju (dalam
Demp.) pasti merupakan kata pinjaman.

22. ^tikar direkonstruksi berdasarkan MB tikar dan Malagas! tsihy. Namun,
leksem ini harus ditafsirkan kembali sebagai '^tikeR disebabkan Bisaya dan
Bikol tikog, Ilokano//ker 'sejenis tanaman' (bandingkan Conant 1911:80).
Ini bukan tidak konsisten dengan Malagas! tsihy 'tikar' yang bisa men-
cerminkan *tikaR atau *tikeR (tetapi bukan *tikar).

Terlepas dar! tafsiran ini, ada juga JKT k@mih, yang pasti merupakan
kata pinjaman dari isolek Melayik yang lain disebabkan -/mya.

Dari antara 31 kesepadanan yang tidak cocok, 14 di antaranya dapat
dijelaskan melalui rekonstruksi yang salah dalam Dempwolff (1938) atau
melalui peminjaman (sepertri untuk k@mih), sehingga tersisa 17 kesepadanan
tak teratur, atau 5,55% dari 324 leksem yang diuji. Bukti kuantitatif ini
membuat kita sulit untuk percaya bahwa JKT silabel akhir tidak mencerminkan
MPP *e.

B. Jika MPP *e sebetulnya menjadi JKT a dalam silabel akhir, kita pasti akan
beranggapan bahwa hampir semua leksem JKT yang diwariskan yang berisi

* @) pada posisi ini digantikan dengan kata pinjaman seasal dari
JW, SUN, Bali, atau Sasak, dan bahwa tidak ada isolek Melayik yang ikut
campur dalam proses ini. Namun, isolek Melayik (terutama MB) mempu-
nyai banyak pengaruh pada leksikon JKT. Lag! pula, kita kemudian harus
menjelaskan sejumlah leksem JKT dengan silabel akhir yang hanya mempu-
nyai kata seasal dalam isolek-isolek Melayik yang lain, atau yang mem-
punyai kata seasal dalam JW, SUN, Bali, dan/atau Sasak yang jauh lebih
sepadan dengan kata seasal dalam isolek-isolek Melayik yang lain dalam
aspek lain (fonologis, semantis, dan formal). Misalnya, perangkat kata
seasal berikut temyata tidak mempunyai kata seasal dalam isolek di luar
kelompok Melayik:

JKT s@mp@t, rj@r@m: lihat butir C;
JKT di@m,^ IBN diaw (3.2.3(1)), U.dia 'diam; tinggal';
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JKT @rjg@n, MB @tjgan, MIN ai]gan, IBN ©fjgay (3.2.3(1)) 'enggan';
JKT MB, SWI k^Jam, MIN, BH kajam 'pejam';
JKT l@fjk@p,^ MB l@kap, MIN laijko?, BH laijkap, SWI laijkap (a kedua

dari akhir tidak dapat dijelaskan) 'menyelesaikan, mendapat bagian';
JKT r@nd@m,^ MB, IBN r@ndam, MIN, BH random, SWI r@ndam,

x@ndam 'rendam, merendam dalam air panas';
JKT t@g@p,^ MB, IBN t@gap, MIN tago?, BH tagap 'tegap'.

Leksem JKT berikut lebih bersesuaian dengan kata seasal di dalam
kelompok Melayik daripada dengan kata seasal dalam JW, SUN, Bali,
dan/atau Sasak.

JKT gar@m, MB, MIN, IBN garam, SWI garam, gaxam 'garam' (banding-
kan Sasak gar@m 'padi-padian');

JKT ant@m, MB (h)antam, MIN antam, BH hantam 'bantam' (Sasak ant@m
'penyesalan yang mendalam');

JKT @n@m, MB, SWI, IBN @nam, MIN, BH anam (Bali n@m, n@mn@m,
JW, Sasak n@m 'id.');

JKT k@nc@r], MB k@ncai] '1. cepat 2. erat' (JW k@nceij, SUN kencaij
(dengan kesepadanan-vokal tak teratur) 'erat');

JKT m/ur@m, MB, MIN, BH m/uram 'mendung, muram', IBN uraw,
'mendung, dengan wama yang tidak tetap' (SUN hiim 'tempat teduh,
bayangan, Nothofer 1975:161; Bali ur@m 'suram, muram, mendung');

JKT p@r@m, MB p@ram, MIN, BH param 'peram' (SUN piyim 'tapai
ketan', Nothofer 1975:81 & 161);

JKT t@k@n, MB, SWI, IBN t@kan, MIN, BH takan 'tekan' (JW t@k@n
'tongkat; (arkais) sandaran').

Selanjutnya, untuk JKT k@b@l (MB, SWI, IBN k@bal, MIN kabat)
'kebal', ada bahasa-bahasa yang mencerminkan MPP *e silabel akhir, tetapi
ini tidak mungkin merupakan sumber untuk peminjaman: Toba hobol, Karo

k@b@l 'id.'.

C. Bukti internal untuk MP *@ kadang-kadang diperoleh dari isolek Melayik
lainnya.
IBN dan Mualang memperlihatkan bukti internal untuk bunyi pepet akhir

dalam beberapa bentuk yang pada asalnya kompleks dengan sufiks -i? yang
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telah mati. Sufiks ini mati sebelum MP *e silabel akhir benibah menjadi a,
tetapi masih mempunyai bentuk seasal yang produktif -/ dalam MB, MIN, BH,
dan SWI (bandingkan 6.1.1). Dengan demikian, *@ silabel akhir (yang
berubah menjadi a sesudah pelesapan sufiksnya) masih muncul setidak-
tidaknya dalam bentuk MP yang kompleks secara morfologis.

IBN @mp@t/i? 'menggunakan waktu luang' (hilangnya *s- tidak dapat dijelas-
kan), dan IBN s@mpat 'mempunyai cukup waktu', MB s@mpat, BH
sampat, JKT s@mp@t 'id.';

IBN ij-@r@m/i? 'tekan', Mualang ij-ar@m/i? 'mengerami^, dan MB @ram,
JKT ij-@r@m 'mengeram';

IBN s@l@t/i? 'mengisi kesenjangan', dan IBN s@lat 'altemasi, belang-
belang', MB s@lat 'selat, bagian sempit' (bandingkan juga s@lat/an
'selatan' (5.2), MIN sale?, SWI s@lat 'sela'.

Lagi pula, ada bukti internal untuk bunyi pepet silabel akhir dalam beberapa
bentuk MB, SWI, IBN, dan Mualang dengan sufiks -/an yang telah mati.
Sufiks ini hilang dalam IBN dan Mualang (sebelum *@ silabel akhir berubah
menjadi a), tetapi masih produktif dalam isolek-isolek lain, misalnya:

SWI k@l@m/an 'kelam, gelap', IBN k@l@m/an 'sinar bulan yang mulai
pudar', Mualang kal@m/an 'terbenam'^ MB, SWI MN
MIN kalam 'gelap', IBN k@laam, JKT k@l@m 'bangkrut';

SWI d@l@m/an 'hamil' daxa(h) @n/d@l@m/an 'babak belur', dan JKT
dal@m 'dalam', IBN alam, i.l. dalam 'dalam, kedalaman'; ,

MB, JKT d@p/an 'depan; berikut' (dengan apokop dari silabel pertama, lihat
3.11c) dan MB (h)adap, BH hadap, SWI adap, JKT ad@p
'hadap, di depan', MIN ma/ado? 'berhadapan'.

n.b.: Semua bentuk yang pada asalnya kompleks yang diberikan di atas meng-
alami netralisasi silabel ketiga dari akhir (Mualang menjadi a, isolek
lainnya menjadi @, lihat juga 3.1.2).

Bahasa Melayu Tioman (yang dipakai di Pulau Tioman, dekat pesisir
tenggara Semenanjung Malaya) mencerminkan MPP *e pada silabel terakhir
jika vokal kedua dari akhir sama-sama mencerminkan *e, dengan demikiii
MPP *e > Melayu Tioman @| K@K_K' (Collins 1985). Misalnya:
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MPP Tioman makna

♦tebel t@b@l tebal
♦pezem p@j@m pejam
*gemgem g®bg@m genggam
*demdem d@nd@m denda
*Dalem d@lam dalam
*SabaRat b@rat barat
*qalesem > MP *m-as@m m@sam asam

sedangkan

Terakhir, bukti internal ditemukan dalam kesepadanan SWI liax, MB
leher, MIN li(h)i^, JKT leher, dan SWI an/tuat, MB lu/tut, MIN lu/tuy?
BH tuut 'lutut'; perkembangan yang berbeda dari vokal akhir SWI adalah
bentuk turunan dari MPP *e: lihat KTt. 3.1.1.5.

Perkembangan belakangan dari JKT +a menjadi @ tidak meyakinkan,
karena orang kemudian hams menjelaskan mengapa pembahan fonologis ini
tidak mempengamhi pembahan beberapa a akhir yang mewakili MPP *a.
Oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwa JKT @ akhir langsung diwariskan
dari MPP * a . Kesimpulan ini tidak mengesampingkan kemunculan @ dari
+a melalui analogi yang saiah, yang tampaknya terjadi pada kata pinjaman
seperti kul@m 'kolam, waduk, tangki' (dari TAM kolanCj' dan im@t
'perhatian' (dari AR himmat)? Kesimpulan ini juga tidak mengesampingkan
kemunculan kata pinjaman dari isolek-isolek Melayu yang lain dengan a silabel
akhir dari MP *e'. peminjaman dari MB mungkin mempakan asal dari bentuk
tumnan JKT yang tak teratur butir A 24—31.

n.b.: Dalam MIN, bentuk tumnan MP *e dan *a mengalami pembahan yang
sama dalam silabel akhir yang tertutup. Akibatnya, pemaduan MP
dan terjadi sebelum pembahan-pembahan lain dalam silabel ter
akhir. Umtan kaidah berikut dapat dibuat untuk pembahan dalam
silabel terakhir MIN yang mengandung -e? -eh, dan -o?\
I MP *@ dan *a > +a I _ K#
n +a > +0 I _ +P^

>  +e I _ +t#, -l-s#
>  +a pada posisi lain

m -+p,-+t > -?
-+s > -h
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Ada kemungkinan *a dan *@ pertama-tama berpadu menjadi +@: bunyi
pepet akan lebih mudah menimbulkan pembedaan vokal. Namun, dalam
beberapa isolek MIN, yang lidak terjadi peninggian vokal, *a dan *@ akhir
dicerminkan sebagai a. Perhatikan, pemaduan *a dan *@ terjadi dalam silabel
terakhir (kaidah I) sebelum pemaduan itu terjadi pada silabel lain. Studi dialek
oleh Tamsin Medan tentang MIN memperlihatkan pemaduan *a dan *@
silabel akhir dalam semua isolek MIN, sedangkan pemaduan dalam silabel-
silabel Iain hanya terjadi dalam beberapa isolek tersebut (antara lain Koto
Gadang). Dalam isolek-isolek Iain, *@ silabel nonakhir menjadi e atau o
(Tamsin Medan 1980:78). Tamsin Medan juga memperlihatkan bahwa dalam
beberapa isolek lain, kaidah II dan III tidak berlaku sama sekali, atau berlaku
dengan batasan yang lidak sama.

3.1.1.1 MP *a dalam silabel kedua dari akhir > semua isolek a
Contoh:

*bara? MB, BH bara, MIN baro, SWI baxo, IBN bara?, JKT bare;
*harr, MB (h)ari, BH hari, MIN, IBN, JKT an, SWI axi;
*salah; SWI 5ala(h), JKT sale, i.l. salah

3.1.1.2 MP *@ dalam silabel kedua dari akhir > MB, SWI, IBN, JKT
MIN, BH a

Contoh:

*p@nuh-, MB p@nuh, MINpanu?h, BH panuh, S'^\p@nue(h), JKT p@nu;
*t@nun; MIN, BH tanun, i.l. t@nun-,

MB, SWI, IBN s@ijat, MIN saije?, BH satjat, JKT t.k.s, letapi
bandingkan MPP *s@r)@t 'sengat'.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijclaskan (1);
SWI lafjkap mempunyai a dalam silabel kedua dari akhir yang sepadan dengan
MB dan JKT @, bandingkan MB l@Tjkap, JKT l@rjk@p 'lengkap' < *l@k@p
(3.1.1(5)).

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan (2): BH i
mencerminkan MP *e. Bh kadang-kadang menceiminkan i untuk MP
Bunyi / ini sering muncul bersama dengan i yang mendahului atau mengikuti,
dan bisa juga muncul dalam silabel akhir dan silabel kedua dari akhir.
Misalnya,
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BH cilup (juga culup) 'celup', MB, JKT c@lup 'id.' (SWI c@lup 'mampir,
melewati' mungkin merupakan kata seasal; Wilk. juga memberikan
MIN colop, JKT c@l@p 'id.');

BH kilim 'semacam kelim kecil pada permadani', MB, SWI k@lim 'id.', JKT
k@lim, f}— 'melipal, menjahit bagian tepi' (ini pasti dipinjam dari
bahasa Asiatika Barat (melalui bahasa Parsi atau AR?), bandingkan
bahasa Turki kilim, yang mengacu kepada (1) kaqjel yang dilenun
tanpa lapisan, dan (2) tepi karpet yang ditenun).

BH pijim (juga pajam) 'pejam', MB, IBN p@jam, MIN pajam, pijam
(bandingkan MPP *peZem 'id", Dyen 1951:536);

BH imit 'pemikiran ke depan, penilaian; penghematan, berhati-hati', MB
hemat 'id.' JKT im@t 'penghematan, hemat' < AR;

BH tikin 'menandatangani', MB tek@n, JKT tek@n < BLD.

3.1.1.3 MP *a\ *K' (= *?) > MIN o | -? ( < *pY
MIN c ! -? ( < *1/

I  -/i ( < *sy
MIN a pada posisi lain
JKT e [ -0 ( < *h)
JKT a pada posisi lain

i.l.fl

Contoh:

*akar 'akar, tanaman menjalar'; SWI akax, MIN aka, i.l. akar;
*hutan\ MB, BH hutan, i.l utan;

*uraij 'orang luar'; MB, JKT oraij 'orang', SWI oxaij (Helfrich), urat]
(AHana et al.)'id.', i.l. wraij' 'id. (lihat 5.71ema 53 untuk makna
etimon ini);

*anak\ SWI ana?, i.l. anak\

^sayap\ MB, SWI, IBN, JKT sayap, MIN sayo?\
*b@ra5\ MIN bareh, BH beras, SWI b@xas, i.l. b®ras\

*rumah-, S^l xuma(h), JKT rume, i.l rumah-,
*surat 'surat, dokumen, buku'; MIN sure?, SWI suxat, i.l surat;
*salah (3.1.1.1).

3.1.1.4 MP *a silabel akhir ] - *?/0 > MIN, SWI o, JKT c, i.l.a
Contoh:

*apa-, MIN, SWI apo, JKT ape, i.l. apa-,
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*dua(?)\ MIN, SWI duo, JKT due, i.l. dua (bandingkan 5.3);
*bara?

3.1.1.5 MP »@ > MIN c (I -?' < % h' < *8), 0 (I - ? < *ph a pada
posisi lain

Contoh perangkat kata seasal diberikan dalam 3.1.1 butir B dan C; di sini
ikutilah rekonstruksi MP yang dapat dibuat berdasarkan uraian tersebut:
*s@d@p 'sedap' *(r}-)@r@ni 'mengeram';

'pejam' *p@r@m 'peram';
*l@Tjk@p 'lengkap' *@fjg@n 'enggan';
*t@g@p 'tegap' *di@m 'diam';

*t@k@n 'tekan' *s@mp@t 'sempat';

*r@nd@m 'rendam' *hant@m 'bantam';

*@n@m 'enam' *k@l@(h0)@m 'kelam' (bandingkan 4.5);
*garem 'padi-padian' *hadep 'hadap';

(bandingkan 5.7 lema 125)
*k@b@l 'kebal' *(d-)alem 'dalam, kedalaman; (bagian)

dalam';

*ur@m 'mendung' 'selat, sela';

Kesepadanan tak teratur: asimilasi dengan vokal yang mendahuluinya
Dalam dua leksem, SWI memperlihatkan a silabel akhir yang sepadan dengan
vokal tinggi dalam isolek-isoiek Iain:
SWI @n/tuat 'lutut', MB, JKT lu/tut, MIN lu/tuy?, BH tuut, IBN m(u)t

(Rich); bandingkan BRU tuhut (Wilk.), MP? *tuhed 'id.';
SWI liax 'leher', MB leher, MIN JKT imr, bandingkan MPP *liqeR

'id.';

Dalam leksem-lesem ini, SWI mencerminkan MPP *e. Isolek-isoiek lain
mengasimilasi MPP *e dengan vokal dari silabel yang mendahuluinya
bilamana kedua vokal tersebut dipisahkan oleh 0 atau *h. Dalam SWI,
asimilasi tidak terjadi, dan MPP *e menjadi a (yang mengikuti kaidah umum
MPP *e > a\ -K*).

Tidak ada contoh lain untuk retensi ini: perangkat kata seasal yang lain
dengan vokal silabel akhir yang mencerminkan MPP *e yang dipisahkan dari
vokal sebelumnya oleh 0 atau *h adalah leksem yang memakai a dalam silabel
kedua dari akhir seperti MB, BH, JKT jahat, MIN jae?, SWI jaat, IBN jai?
(dengan -i? yang tidak dapat dijelaskan, lihat 3.2.3) 'jahat' (< MPP
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*Zaqat/*Zaqet), dan MB g/@r/aham. MIN glar/am/an, SWI g/@x/m/an, IBN
gaam 'geraham* (< MPP *Ragem; konsonan awal dalam isolek-isolek
Melayik tidak dapat dijelaskan). Dalam kedua contoh tersebut, tidak jelas
apakah a siiabel akhir terjadi melalui asimilasi, atau melalui kaidah umum
yang menyatakan bahwa MPP * e > a dalam semua isolek kecuali JKT. MP
* @ siiabel akhir hams direkonstraksi dalam perangkat MB jahat dan
sebagainya dan MB gler/aham dan sebagainya, karena MPP *e siiabel akhir
> JKT @ jika asimilasi dari dengan vokal sebelumnya yang dipisahkan
oleh MPP *q, *h, atau *0 tidak dapat diterapkan, dan karena perkembangan
SWI memperlihatkan bahwa asimilasi ini belum terjadi dalam MP. Dengan
demikian:

*gah@m 'geraham';
*jah@t 'jahat';
*lih@r 'leher; dan .

*tu0@t 'lutut' (lihat 3.10 untuk 0); (lihat juga *tah@n dan *pah@t,
3.9.2).

n.b.: Ada kemungkinan juga MP masih mempertahankan perbedaan antara
MPP *-aq dan *-eq (yang hilang dalam isolek-isolek Melayik, termasuk
JKT). Leksem seperti lu/tut, @n/tuat, dan sebagainya, dan leher, liax,
dan sebagainya selain leksem-leksem lain yang ditumnkan dari leksem
purba yang berisi *@ yang berdekatan dengan *h (bandingkan 3.1.3.3)
memperlihatkan bahwa dalam banyak posisi, isolek-isolek Melayik
banyak menghindari @ yang berdekatan dengan h, yang tidak diwariskan
dari MP. Namun, karena tidak ada bukti yang lebih kuat untuk men-
dukung pemaduan MPP *-eq dan *-aq (yang juga terbukti dalam banyak
bahasa AN di luar kelompok Melayik), dan pemaduan itu dicerminkan
dalam semua isolek Melayik, saya beranggapan bahwa pemaduan ini
telah terjadi pada peringkat MP.

3.1.2 Vokal tinggi dalam MP
Kesepadanan berikut antara vokal tinggi dan sedang terdapat dalam isolek BH,
IBN, MB, MIN, SWI, JKT.

BH

Dalam BH terdapat dua vokal tinggi, yaitu i dan u\ tidak ada vokal sedang.
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IBN

Pada tataran fonemis, IBN mempunyai sepasang vokal tinggi yang sepadan
dengan BH i dan u; IBN juga mempunyai o dan e, tetapi fonem-fonem ini
tidak terdapat dalam kosakata yang diwariskan.

MB

Bertalian dengan BH, IBN i dan u, MB mempunyai /7e/dan u/o. Vokal tinggi
dan sedang ini berada dalam kontras fonemis hanya dalam silabel kedua dari
akhir yang diikuti oleh silabel akhir tertutup dengan konsonan awal (artinya,
vokal-vokal tersebut berkontras dalam struktur KVKVK yang bertentangan
dengan KVKV- dan struktur KVV(K)-, lihat 2.1.3 dan Cat. 4 dalam Bab II).
MB i dan e mencerminkan MPP */, dan MB u dan o mencerminkan MPP *u

(Bab II Cat. 5).

MIN

Bertalian dengan BH, IBN /, MB i/e, MIN biasanya mempunyai / atau ie.

a. MIN mempunyai i dalam silabel nonakhir, dan dalam silabel akhir di depan
-? dari MP *p atau */, misalnya: *sisip > sisi?, dan *jahit > jai?
(lihat 3.1.2.1/4 untuk rekonstruksi contoh ini dan contoh berikut);
-n dari MP *m dan *n, misalnya: *kirim > kirin, dan *aijin > aqin\
-h dari MP *j, misalnya: *habis > abih\
-0, misalnya: lagi, tirjgi;

b. MIN mempunyai ie dalam silabel akhir di depan:
-h dari MP *h, misalnya: *putih > puti?h\
-? dari MP misalnya: '^tarik > tariS;
-t], misalnya: *k@ni?ij > kanie^ ;
-0 dari MP */ dan *r, misalnya: *pafjgil > paijgi^, *lih@r > li(h)ie;

Bertalian dengan BH, IBN «, MB u/o, MIN biasanya mempunyai u,
ue, atau uy.

a. MIN mempunyai u dalam silabel nonakhir, dan dalam silabel akhir di
depan:
-n dari MP *m dan *n, misalnya: *b@lum > (b)alun, dan *puhun >
puhun;
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-0 , misalnya: turjku, abu\

b. MIN mempunyai ue dalam silabel akhir di depan:
-h dari MP misalnya: *jatuh > jatueh\
-? dari MP *A:, misalnya: *duduk > dudue?\
-t), dan -0 dari MP *l atau *r, misalnya; *sambuQ > sambueQ,
*pukul > pukue, dan *t@lur > talue;

c. MIN mempunyai uy dalam silabel akhir di depan:
-h dari MP *s, misalnya: *t@rus > taruyh-,
-? dari MP *p dan misalnya: *tutup > tutuy?, dan *turut > turuy?.
turuy?.

n,b.:

1. Dalam beberapa isolek MIN, diftongisasi vokal tinggi silabel akhir hanya
terjadi sedikit saja, bandingkan MIN di Padang Sibusuk (Kabupaten Sawah
Lunto Sijunjung, daerah MIN sebelah timur bagian tengah) dan Tapan
(Kabupaten Pesisir Selatan, ujung selatan); Tapan juga mempertahankan -p
dan -t (Tamsin Medan 1980:70—5).

2. Pengurutan kaidah berikut dapat diterapkan pada perubahan yang dialami
MIN pada akhir leksem:
I pemaduan labial akhir dan konsonan dental dalam +t dan +n jika
vokal sebelumnya adalah tinggi;

II diftongisasi vokal tinggi yang mendahului velar dan alir akhir;
diftongisasi dari *u yang mendahului +t (< *-p, *-t) dan +s\

III pemaduan bunyi hambat akhir dalam pemaduan *5 dan *h akhir
menjadi h; hilangnya bunyi alir akhir.

Contoh:

*b@lum I  +b@lun II +b@lun III (b)alun

*puhun +puhun +puhun puhun

*tutup +tutut +tutuyt tutuy?

*turut +turut +turuyt turuy?

*kirim +kirin +kirin kirin (tapi
bandingkan 4.4)

*sisip +sisit +sisit sisi? (tapi
bandingkan 4.4)

♦jahit +jahit +jahit jai?
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♦duduk -Hduduk +duduek dudue?
♦jatuh +jatuh -bjatueh jatueh
*hitu +hitu -Hhitu? hitue
*t@lur -l-t@lur -Ht@luer (/taluSr?) talue
♦pukul +pukul -hpukuel pukue
♦tarik +tarik +tariek tarie
♦putih -f-putih -bputieh putieh
♦k@niQ +k@nii] +k@niei] (/-Hkaniei)?) kanier]
*lih@r > +lihir > -f-lihir +lihier li(h)ie
♦parjgil -fpafjgil +pai]gigl paogie
♦habis -1-habis +habis abih
*t@ms +t@rus +temys (/-l-tamys?) tamyh

MIN juga mempunyai vokal sedang dalam silabel kedua dari akhir.
Dalam beberapa leksem, vokal-vokal sedang ini sepadan dengan vokal-vokal
tinggi MPP. Leksem yang mengandung vokal-vokal tersebut mungkin
merupakan kata pinjaman dari MB atau bahasa-bahasa lain, karena jumlahnya
relatif sedikit, dan beberapa di antaranya jarang dipakai (bandingkan Van der
Toom 1891: pasim), seperti:

gorei) ; istilah MIN yang lazim untuk menggoreng adalah sala atau sarjla
(4,5); istilah yang lazim dalam MB adalah gore-o;

merah ; istilah MIN yang lazim adalah sirah, sedangkan dalam MB adalah
merah;

potof) ; istilah yang lazim adalah hire? (dalam MB adalah potoi))\
tembo?; istilah ini jarang digunakan; MB juga mempunyai tembok,

"...yang tidak terdapat dalam buku-buku kuno" (Wilk.).

Beberapa dari leksem ini mempunyai bentuk kembar dengan vokal
tinggi, bandingkan tenju - tinju 'tinju, kepalan VsnigzxH, goso?"gusuS? 'gosok'
(bandingkan 3.4.1.4 KTTD), gele — gilie 'berputar', lompe ~ lumpe? 'lompat
(menurut Van der Toom (1899:XII), dialek Koto Gadang sering merendahkan
vokal tinggi yang asli dalam silabel kedua dari akhir (bandingkan tefiju,
lompe?)). Kebanyakan vokal sedang dalam MIN sepadan dengan vokal sedang
MB, sedangkan kebalikannya (yaitu vokal sedang MB yang sepadan dengan
vokal sedang MIN) tidak selalu demikian halnya.
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SWI

SWI mempunyai i, u, dan o yang sepadan dengan vokal tinggi dan sedang
dalam isolek-isolek lain. Dalam silabel akhir, i dan u masing-masing
didiftongisasi menjadi ie dan ue apabila mendahului -? atau -(h). Misalnya,
paijgil, bibix, keniij, kirim/kixim, jait, dan bini mempertahankan i silabel
akhir, tetapi dalam b@niS(h), bolie(h), tariS?, vokal itu didiftongisasi menjadi
ie\ selanjutnya tuxut, tutup, t@lux, puun, tuluij, @mbun, dan sebagainya vs.
bunue(h), jatue(h), dudue? (lihat 3.1.2.1/4 untuk makna leksem-leksem ini,
dan bentuk moyangnya dalam MP). o itu jarang dan tidak muncul dalam
silabel akhir: misalnya, obat, oxai] (uxa^ dalam Aliana et al.), potie(h) (lihat
3.1.2.1/4).

JKT

JKT mempunyai, i, e, i dan u, 6, d.
e muncul pada akhir silabel dan dalam silabel kedua dari akhir yang

mendahului e atau 6 akhir, dan d muncul pada posisi nonakhir (e akhir leksem
mencerminkan MP *a). e kadang-kadang dalam variasi bebas dengan /; bunyi
ini tidak sering muncul, misalnya lagi lage.

6 sering dalam variasi bebas dengan «, misalnya anu - and, dapur ~
dapor. Bunyi ini tidak sering muncul (bandingkan Bab II Cat.40), dan saya
hanya mendapatkan empat contoh yang memperlihatkan bunyi ini berkontras
dengan d.'

e dan 6 sering beraltemasi dengan e dan 6 dalam varian dengan -?
akhir (misalnya, lego ~ lego 'menjual', derjki - d^ijkd? 'jinjit'.

Seperti dalam MB, tidak ada faktor penentu untuk pemisahan MPP ""i
dan ""u menjadi vokal tinggi dan sedang. Ada kecenderungan kepada harmoni
tinggi untuk vokal tinggi dan sedang dalam silabel-silabel berdekatan, dan
sering (tetapi tidak selalu) vokal sedang langsung mengikuti a, misalnya tdldjj,
nkn^n, p6?dn/pu?un/puhun (lihat 3.1.2.1/4) dan tadn 'tahun' (
< *tahun, 3.4.1.2), ads - aus 'haus' ( <*haus, 3.8.2). Namun, sering tidak
ada faktor penentu, seperti yang diperlihatkan dalam perangkat kata seasal
dalam 3.1.2.1/4.

Diskusi

Dari deskripsi di atas temyata BH dan IBN mempunyai pasangan vokal tinggi
yang sama sedangkan isolek-isolek yang lain mempunyai padanan yang
berbeda. Oleh karena vokal tinggi, diftong, dan vokal sedang dalam isolek-
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isoiek lain mencerminkan MPP */ dan *m, vokal-vokal tersebut pasti
merupakan hasil dari pemisahan.

Diftongisasi vokal tinggi pada silabel akhir dalam MIN dan SWI dapat
dengan mudah dijelaskan sebagai hasil dari pemisahan yang ditentukan oleh
konsonan yang mengikutinya (atau, dalam MIN, oleh anteseden historis
konsonan ini). Diftongisasi tidak terjadi (atau terjadi sedikit) dalam beberapa
isoiek MIN dan Melayu Tengah yang lain (bandingkan MIN dari Tapan,
Tamsin Medan 1980:70—5; dan Semende (Melayu Tengah), Yuslizal Saleh et
al. 1979:22). Gejala ini (yang direalisasi dengan cara yang berbeda untuk MIN
dan SWI) hams dibedakan dari pemisahan MPP */ dan *u menjadi vokal
tinggi dan sedang dalam MB dan JKT (dan, sedikit, dalam MIN dan SWI).
Untuk pemisahan PMP tidak ditemukan faktor penentu yang komprehensif.

Pertanyaannya sekarang ialah apakah pemisahan menjadi vokal tinggi
dan sedang terjadi sebelum isolek-isolek tersebut berpisah, kemudian vokal-
vokal sekunder berpadu lagi dengan i dan u dalam BH dan IBN, atau apakah
MP masih mempertahankan vokal tinggi MPP, dan pemisahan terjadi sesudah
isolek-isolek tersebut mulai berpisah. Untuk kemungkinan terakhir ini, ada dua
perkembangan yang mungkin terjadi. Pemisahan mungkin telah terjadi secara
terpisah dalam tiap isoiek, tetapi BH dan IBN tidak mengikutinya, atau BH
serta IBN mungkin mempakan isolek-isolek pertama yang berpisah dari MP
sambil mempertahankan vokal tinggi MP, sedangkan isolek-isolek lain terns
mempunyai perkembangan yang biasa, dan selama itu terjadi pemisahan MP
*/ dan *H dalam vokal tinggi dan sedang.

Jawaban bagi pertanyaan ini pasti bahwa MP, seperti MPP, dahulunya
hanya mempunyai sepasang vokal tinggi, yang dipertahankan dalam BH dan
IBN, dan bahwa pemisahan vokal terjadi secara terpisah dalam masing-masing
isoiek lain tersebut. Analisis ini didasarkan pada dua pertimbangan.

Pertama,-pemisahan menjadi vokal tinggi dan sedang terjadi dalam tiap
isoiek dengan cara yang berbeda. Dalam MB dan JKT, vokal sedang sering
sekali muncul dalam silabel akhir selain silabel kedua dari akhir, sedangkan
dalam SWI, eksistensinya terbatas pada o dalam silabel kedua dari akhir.
Dalam MIN, leksem dengan vokal sedang (dari MPP */ dan *u) tidak sering
muncul dan pasti merupakan kata pinjaman dari MB. Perbedaan ini
memunculkan kemungkinan bahwa perendahan vokal bukan bagian dari
sejarah yang umum dalam isolek-isolek ini. Distribusi leksikal dari vokal
tinggi dan sedang juga berbeda untuk setiap isoiek, seperti yang diperlihatkan
dalam bagan berikut.
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MB MEM SWI JKT makna

oratj urai) oxa^/uxajj oral) orang

(BM) ubat.
(BI) obat ube? obat 5bat obat

jatuh jatueh jatue(h) jato jatuh
toloQ/tuluf) toloi] tuluf) tolOT] tolong
t@lor/t@lur taluS t@lux telor telur

lompat/lumpat lumpe?/lumpe? lumpat lompat lompat
putih putieh potie(h) puti putih
nene/k ninie/? — nene/? nenek.

kakek

titjgi tir)gi, tei]gi tit)gi tirjgi tinggi
pohon puhun puun pd?6n/pu?un

puhun pohon

Kedua, Prentice dan Hakim Usman (1978:134) menyatakan bahwa
BRU dan KCI hanya mencerminkan vokal tinggi untuk MPP */ dalam silabel
kedua dari akhir.'° Selain kedua penulis ini, Collins (1986b: 184) menemukan
tiga isolek Melayik lain yang hanya mempunyai vokal tinggi yang sepadan,
yaitu Ulu Trenggano, Urak Lawoi', dan Bacan. Selanjutnya Beliau
mengatakan bahwa bukan tidak mungkin jika MP telah membuat pemisahan
menjadi vokal tinggi dan sedang, dan bahwa isolek atau kelompok isolek yang
berdekatan kemudian mengalami pemaduan vokal tinggi dan sedang ini.
Namun, Beliau merasa ragu bahwa proses ini terjadi secara terpisah dalam
lima isolek yang tidak berhubungan dekat satu sama lain. Kepada kelima
isolek ini dapat ditambahkan BH" dan bahasa Semenda,'^ yang
mempertahankan vokal tinggi MPP dalam silabel akhir selain dalam silabel
kedua dari akhir, dan IBN, yang pada tataran fonemis hanya mencerminkan
/ dan u untuk MPP */ dan *«. Lagi pula, MK dalam prasasti Sriwijaya, yang
sudah diusahakan pada abad ke-7, dan merupakan catatan tertua dari bentuk
bahasa Melayu, hanya mempunyai empat fonem vokal, yaitu a, /, dan «,
dan penggunaan vokal-sedang terbatas pada kata pinjam SKT. Namun, dalam
prasasti MK di Kedu (Jawa) yang sudah diusahakan pada abad ke-9, kata yang
diwariskan sa/popo (sepupu) ditemukan, alih-alih bentuk yang diharapkan
+s/pupu (Teeuw 1959:146). Dari ini Collins (1986b: 186) berkesimpulan
bahwa vokal-sedang muncul dalam isolek Melayu pesisir yang dipakai di
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daerah yang bukan berbahasa asli Melayu pesisir yang dipakai di daerah yang
bukan berbahasa asli Melayu (terutama di Jawa) dan pada zaman (abad ke-9)
ketika peminjaman dan penyebaran ciri-ciri linguistis mulai memainkan
peranan penting dalam isolek Melayu Pesisir. (Nothofer 1975) menyebutkan
bahwa pemisahan MPP *i dan *u menjadi vokal tinggi dan sedang juga
tampak dalam bahasa JW dan Madura). Dengan kata lain, ada isolek-isolek
selain BH yang tidak mengalami (atau hanya mengalami sebagian) pemisahan
MPP */ dan menjadi vokal tinggi dan sedang, dan ada beberapa petunjuk
bahwa asal mula pemisahan tersebut hams dicari di daerah-daerah yang bahasa
aslinya bukan isolek Melayik. Sebagai kesimpulannya, saya hanya
merekonstmksi serangkaian vokal tinggi (*i dan *«) bersama dengan MP *a
dan *e. Saya merekonstmksi MP *i dalam silabel kedua dari akhir
berdasarkan BH, IBN, SWI i, MB, MIN i/e, JKT i/e/e, dan MP *u dalam
silabel kedua dari akhir berdasarkan BH, IBN u, MB, MIN, SWI u/o, JKT
u/6/d. Saya merekonstmksi MP *i silabel akhir berdasarkan BH, IBN /, MB
i/e, MIN i/iif, SWI i/iS, JKT ilele, dan MP *u silabel akhir berdasarkan BH,
IBN, u, MB u/o, MIN u/ue/uylo, SWI u/ue, JKT u/d/d.

3.1.2.1 MP *i dalam silabel kedua dari akhir > MB, MIN i/e, JKT I'/e/e,
11. i

Contoh:

*hitut) 'hitung'; MB, BH hitufj, MIN etorj (Van der toom 1891),
hituei], i.l. itur]',

*lih@r 'leher' (3.1.1.5);
*nini? 'nenek, kakek, nenek moyang'; MB neneik, MIN ninte/?,

ninie/?, BH nini, IBN ini?, JKT ndne/? (3.4.2c); MIN juga
mempunyai nene/ij dalam si-nene/ij urarj 'orang kaya, orang
berpangkat' (bandingkan 5.4 untuk MB -Ik, MIN -ili-i,
JKT -!?, dan untuk hilangnya */z dalam IBN);

*sisip 'sisip'; MB sisip 'id.', MIN sisi 'menambah' (tetapi bandingkan
4.4);
'bini, istri'; MIN bihi (3.6.1.2 KTt.), i.l. bini;

*kirim 'kirim'; MB, BH, JKT kirim, MIN kirin, SWI kirim, kixim,
IBN kirum (bandingkan 4.4).

74



3.1.2.2 MP *u dalam silabel dari akhir > BH, IBN u, JKT u/d/d, i.l. u/o
Contoh:

*bulan *bulan'; s.i. bulan-,
*ubat 'obat'; MB, SWI obat, MIN ube?, BH, IBN ubat, JKT dbat

( < MP(B)P *ubaj 'id.'. Dempwolff merekonstniksi *ubat;
Zorc dan Charles (1971) merekonstniksi Filipina Purba "^ubad,
tetapi bandingkan SUN ubar, Bali ubad 'id.', yang
menunjukkan MPP *-j)\

*huban 'uban'; MB (hjubariy MIN, JKT uban, BH huban, SWI oban
'id', IBN b/uban 'uban', ban/an 'uban yang tumbuh sebelum
menginjak usia tua' (dengan apokope: bandingkan 3.11c);
'buang'; IBN buoy (3.2.3 KTTD), i.l. buaq
'putih'; MINputieh, SWIpoyi^(h), JKTputi, i.l. putih;
'tolong'; MB toloj], tului], MIN toloij, i.l. tuluij.^*

*buar)
*putih
*tului)

3.1.2.3 MP

JKT

Contoh:

*habis

*b@li

*b@nih

*tarik

^patjgil
*bibir

*jahit
Vagi

*p@lir

*aijin
*k@nir)

*i silabel akhir > BH, IBN J, MB i/e, MIN {/le/e, SWI t/ie,
i/e/^

'semua, seluruhnya; habis'; SWI, JKT abis 'habis', MIN abih
'habis, selesai; semua' (Van der Toorn 1891), IBN abis, '1.
semua, seluruhnya, 2. habis' (bandingkan 5.7 lema 191);
'tinggi'; MIN tifjgi, terjgi, IBN tifjgi?, i.l. ti/jgi;
'beli'; MB, SWI, IBN, JKT b@li, MIN bali\
'benih (untuk menanam)'; MB, IBN b@nih, MIN banieh,
banieh, SWI b@nie(h) 'id'.', BH banih 'padi';
'tarik'; MIN tarie? 'ambil', IBN tarik 'tarik dengan kencang',
SWI tarie? i.l. tarik;

'panggil, undang'; MB, SWI, IBN, JKT paijgil, MIN par}gie;
'bibir'; MIN bibie, SWI bibix, i.l. bibir;

'jahit'; MB, BH jahit, MIN jai?, i.l. jait;
'lagi, kemudian'; MB, BH, SWI lagi, MIN lagi, lage, JKT
lagi, lage, IBN lagi 'kemudian';
'pelir, zakar'; MB, IBN p@lir, BH palir, SWI p@lix, JKT
p@ler;
'angin'; MB, MIN, BH, SWI, JKT afjnin;
'alis'; MB k@nit^, MIN kaniet], kanie (3.6.1.2), BH kaniij
'id', i.l. k@nitj 'kening' (rekonstruksi MP untuk 'kening'
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adalah *dahi, bandingkan 3.4.2.6).

BH, IBN «, MB u/o, MIN u/uefuy/o.3.1.2.4 MP * u silabel akhir >

SWI u/ue, JKT u/6/d
Contoh:

'belum'; MB b@lum, MIN (b)alun, BH balum, Sm (b@)lum,
JKT b@ldm, b@ldn\
'bubur'; SWI bubux, MIN bubue, i.l. bubur;
'bunuh'; MIN bunu^h, SWI bunue(h), JKT bum, i.l. bumh\
'embun'; MB, SWI, JKT @mbun, MIN, BH ambun 'id.' IBN
-ij-@mbun 'mengembunkan';
'abu'; MB (h)abu, BH habu, i.l. abw,
'jatuh'; MRjatuh, jatu^h, JKT jate, BH jatuh 'menjadi',
SWI jatue(h) 'membuang sauh', IBN jatuh '1. gagal (dalam
bisnis), 2. dijatuhkan (nama baik);
'mengeluh'; MB k@luh, MIN kalueh, JKT k@luh 'id.', SWI
k@lue(h) 'megap-megap
'bibir, mulut'; MB, SWI, JKT mulut, MIN muluy?, IBN mulut
'bibir, mulut';
'pangkal, asal, dasar; mohon';'^ MB pohon, SWI puun, JKT
puhun,pd?dn,pu?un 'pohon, MB mohon, JKTmuhun 'mohon',
MINpuhun '1. asal, alasan'; Barat, 2. mohon', BHpuhun, 1.
'pohon, 2. tuan nimah', IBN puun 'asal, dasar, pokok';
'pukul; MIN pukue, i.l. pukul\
'sambung, sambungan'; MIN sambuij , i.l. sambutj;
'sapa, tegur'; MB t@gur, MIN tagu^, BH tagur, JKT t@gor
'sapa', IBN t@gur 'mencaci, memarahi (bisanya anak-anak)';
'terns'; MIN taruyh, BH tarus, SWI t@xus, i.l. t@rus;
'tungku, tumpuan berkaki tiga'; SWI toijku, IBN, tuijku?, MB,
MIN, BH tui]ku '(tiga) tungku, yang digunakan untuk
memasak';
'turut'; MB, BH. JKT turut, MIN turuy?, SWI tuxut 'sesuai
dengan, ikut', IBN turut 'menurut, patuh';
'tutup'; MIN tutuy? i.l. tutup.

*b@lum

*bubur

*bunuh

*@mbun

*habu

*Jatuh

*k@luh

*mulut

*puhun

*pukul
*sambu

*t@gur

*t@rus

*tui]ku?

*turut

*tutup
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3.1.2.5 Asal usul vokal sedang (MB) melalui kontraksi *a + *i/*u atau
*i/*u + *a

Dalam MB (dan dalam mungkin beberapa isolek lain juga), beberapa vokal
sedang berasal dari kontraksi vokal tinggi sebelumnya dengan *a. Ada tujuh
contoh untuk ini:

1. MPP *(/na-)iRaq 'merah'
> MB, MIN m/erah, SWI m/irah(h), IBN mirah, JKT m/ere;

2. MPP *RaSut(-an) 'meraut, membelah kayu'
> MB rot/an^^ MIN, JKT rdt/an, IBN rut/an 'rotan';

3. MPP *(maR-)uliq 'bisa, mampu'
> MB b/oleh, MIN b/uli&i, Sm b/olie(h), JKT b/dle, b/6le 'boleh,
memperoleh', IBN b-ulih 'mendapat, memperoleh'; bandingkan juga
MB (m@m)p@r-oleh, MIN (mam)pa-ulieh, BH ba-ulih, SWI x/oli (h)
(a: pasti merupakan hasil pembentukan balik dari MP *(mb)Ar-ulih,
lihat dibawah), IBN ^-ulih 'mendapat, memperoleh', dan MB
oleh/oleh 'oleh-oleh'; (namun, bisa Juga o (sebagaimana dengan e)
berasal dari perendahan vokal alih-alih kontraksi);

4. MPP *ba-isa-an 'besan',

> MB besan, JKT besan 'id.', MIN bisan 'para pria yang istri-
istrinya bersaudara', SWI bisan 'panggilan kepada besan', IBN isan
'keluarga menantu' (3.5.1 KTTD);

5. MPP *saqup 'bantu' (Blust 1980a) + *an
> MB, MIN sop/an, JKT sop/an 'memperlihatkan rasa hormat
(melalui rasa sopan atau sifat malu)', BH sup/an 'malu';

» 6. BH *ba/hira" 'berak' vs. MB b/era/k, JKT b/eraik (-kl tak dapat di-
jelaskan, bandingkan 3.4.2.4 KTTD), IBN b/ira? 'id.'; bandingkan
juga BRU baria/k (dengan metatesis) 'id.';

7. BH *kam/ari/an 'malam' vs. MB kam/are/n, k@m/ari/n, k@lm/ari/n,
kalam/are/n, JKT k@m/are/n 'kemarin (bandingkan juga 5.1).

Andaikata perendahan vokal tinggi terjadi dalam setiap isolek secara
terpisah, kontraksi ini pasti terjadi sesudah keenam isolek tersebut berpisah.
Namun, yang lebih mungkin adalah bahwa padanan vokal-vokal sedang dalam
isolek-isolek non-MB adalah kata pinjaman dari MB. Sebuah bentuk turunan
dari MPP '*(ma-)iRaq ditemukan dalam setiap isolek (kecuali BH), tetapi
bentuk itu adalah istilah yang lazim untuk 'merah' dalam dua isolek di
antaranya saja (MB dan JKT): BH dan SWI mempunyai abaij, IBN
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mempunyai mansaw, dan MIN mempunyai sirah\ juga SWI m/ira(h)
mempunyai bunyi getar apikal, yang menunjukkan peminjaman (lihat 3.7).
MB, MIN rot Ian, JKT rot fan, IBN rut fan menggantikan MPP *quey yang
lebih awal, yang nantinya masih dicerminkan dalam SWI dan IBN ui 'rotan'.
Tidak mungkin penibahan semantis yang sama teijadi secara terpisah dalam
MB, MIN, IBN, dan JKT. MB bioleh tampaknya merupakan hasil kontraksi
M dan sesudah hilangnya *r pada batas morfem dalam *(mb)Ar-ulih.
Namun, isolek-isolek lain (mungkin dengan perkecualian JKT b/ole Ib/dld,
jika bentuk ini bukan kata pinjaman) tidak mencerminkan perkembangan
demikian: hanya SWI yang mempunyai vokal sedang, tetapi isolek ini dalam
silabei juga mempunyai bentuk kembar yang masih mencerminkan *r dari
prefiks MP *(mb)Ar- (bandingkan 6.1.2). JKT b/dra/k mempunyai bunyi k
akhir yang tak dapat dijelaskan yang sama seperti MB b/era/k, yang
menunjukkan peminjaman dari MB. Dalam contoh-contoh di atas, kebanyakan
kesepadanan dengan vdkal sedang terdapat dalam JKT, yang banyak
meminjam dari MB.

Berdasarkan perangkat-perangkat di atas saya merekonstruksi:
*ma-irah 'merah' (bandingkan juga 5.7 (149));
*(mb)Ar-ulih 'mendapat, memperoleh';
*balisa (a)n *besan';

*sahup/an 'hormat';
*ba/hira? 'berak';

*k@l@(h0)@m *hari 'malam' (3.1.1.5: bandingkan juga 4.5 dan 5.1.3).

Berdasarkan MB rot/an tidak dibuat rekonstruksi: tetapi *raut 'meraut
(bambu)' dapat direkonstruksi berdasarkan MIN rauy, S)^ raut, i.l. raut
(bandingkan MPP *raut 'id.')-

3.1.3 Perubahan vokal dalam silabei ketiga dari akhir
Dalam isolek-isolek Melayik, vokal ketiga dari akhir biasanya merupakan
bunyi pepet kecuali jika bunyi itu diikuti oleh h atau vokal (seperti dalam
buaya 'buaya', piuta 'piutang', biuku 'sejenis kura-kura', kuilu 'kelinci'
( < POR)). Pemyataan ini tidak berlaku bagi MIN dan BH, yang vokal
tingginya dalam silabei ketiga dari akhir sering muncul (dan apabila *e > a).
Bunyi pepet dalam isolek-isolek lain pasti merupakan hasil dari netralisasi
silabei kedua dari akhir. MIN dan BH hanya menghindari sebagian gejala ini:
MP *i dan *u biasanya dipertahankan, tetapi kadang-kadang ada
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ketidaksepadanan antara MIN, BH, dan MPP (lihat di bawah). MIN dan BH
bisa juga mempunyai bentuk kembar dengan a dalam silabel kedua dari akhir
(yang dinetralisasi). BH kadang-kadang memperlihatkan vokal tinggi yang
pasti berasal dari asimilasi dengan konsonan yang mengikutinya. Ada beberapa
alasan untuk menganggap vokal tinggi dalam silabel ketiga dari akhir dalam
MIN dan BH sebagai retensi, dan untuk menganggap bahwa netralisasi
berikutnya dari vokal-vokal ini terjadi dalam isolek-isolek lain sesudah isolek-
isolek tersebut berpisah dari MP. Pertama, MIN dan BH tidak berhubungan
dekat, dan tidak mungkin kesepadanan kedua isolek tersebut disebabkan saling
mempengaruhi di antara keduanya. Lagi pula, isolek-isolek lain
mempertahankan vokal tinggi dalam silabel ketiga dari akhir dalam lingkungan
tertentu, yaitu di depan vokal (biasanya a) atau (dalam MB) h. IBN
mempunyai 0 yang sepadan dengan vokal-vokal tinggi ini.

Terakhir, vokal tinggi dalam silabel ketiga dari akhir dalam MIN dan
BH (biasanya) sepadan dengan vokal tinggi dalam MPP atau MJP. Netralisasi
dalam silabel ketiga dari akhir bersesuaian dengan kecenderungan fonotaktis
pada dua silabel dalam bahasa-bahasa Austronesia (dan dalam isolek-isolek
Melayik khususnya). Kecenderungan ini tampak dalam sebagian besar leksem
bersuku dua dalam bahsa-bahasa Austronesia dan dalam rekonstruksi leksikal

untuk MPP, serta dalam proses apokope, sinkope, dan netralisasi pada silabel
ketiga dari akhir dalam leksem yang aslinya tiga silabel (atau empat silabel).

Faktor-faktor yang terlibat dalam vokal ketiga dari akhir dikategorikan
sebagai berikut:

faktor yang melibatkan vokal tinggi di depan konsonan selain h
(dibahas dalam 3.1.3.1),
faktor yang melibatkan vokal tinggi di depan h atau vokal (lihat
3.1.3.2),
faktor yang melibatkan vokal lain (*a atau *@ yang tidak jelas, yang
dinyatakan sebagai M; lihat 3.1.3.3).

3.1.3.1 MP »i, *11 > MIN, BH i, ii,i.l.e | K_KV(K)V(K)
Contoh;

*kuliliij 'mengelilingi, berpaling'; MIN kulili^rj, BH kulilif}, i.l.
k@liliij;

*sumat]@t 'semangat, jiwa, ilham'; MB s@matjat, MIN sumaije?, BH
sumarjat 'semangat, ilham', SWI s@maijay (-y tak dapat di-
jelaskan). IBN s@m@f]at (@ dalam silabel kedua dari akhir
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*surambi?

*binantu

*biruar}

*tif]adah
*titjgaluj]
*tilanjat)

*sub@raij

tidak dapat dijelaskan: bahasa Mualang mempunyai s@maipt)
'semangat, jiwa', JKT sumaijet (pinjaman dari SUN?),
s@marjat (pinjaman dari MB?) 'ilham' (bandingkan MPP
^sumarjed);
'bagian tepi atap rumah'; MB sarambi, MIN, BH surambi
'beranda depan', IBN s@rambi? 'gudang di belakang
rumah';

'menantu'; MB, IBN m@nantu, MIN minantu, binantu, BH

minantu, SWI nantu (dengan hilangnya silabel ketiga dari
akhir) (bandingkan MPP *b/in/antu 'menantu laki-laki'; lihat
3.6.1.6 untuk *b > m)\

'beruang'; MB, IBN beruarj, MIN, BH biruarj, SWI b@xuaij,
JKT biruaij ( < SUN?) (tetapi bandingkan MPP *be(rR)uai],
Prentice (1974:44));
'tengadah'; MB terjadah, MIN, BH tifjadah, JKT tejjade;
'musang, kesturi'; MB tetjgalurj, MIN tirjaluetj, BH tirjgalufj',
'telanjang'; MB, SWI telanjarj, MIN tilanjarj, talanjarj, BH
tilanjaij, IBN t@lanjay (lihat 3.2.2 untuk IBN -ay);
'seberang'; MB, SWI, JKT s@b@raij, MIN, BH subarai],
IBN s@b@ray (lihat 3.2.3 untuk IBN -ay).

n.b.: Kadang-kadang netralisasi dalam silabel ketiga dari akhir (menjadi a)
juga mempengaruhi vokal tinggi dalam MIN atau BH; akibatnya, MIN
bisa mempunyai vokal tinggi dalam silabel kedua dari akhir di tempat
BH mempunyai a, atau sebaliknya. Dalam hal ini, saya akan mere-
konstruksi vokal tinggi kecuali Jika bukti dari isolek-isolek lain
atau bahasa-bahasa AN lainnya memberikan penjelasan yang lebih me-
yakinkan, misalnya;

*kulambu 'kelambu'; MB, SWI, JKT k@lambu, MIN kulambu, kalambu,
BH kalambu;

*tulad/an 'teladan'; MB tuladan, t@ladan, MIN tuladan, BH taladan,
SWI, IBN, JKT t@ladan;

*pilanduk 'pelanduk'; MB p@landuk, MIN palandu@?, BH pilanduk,
IBN p@landuk.

Dalam sejumlah leksem BH mempunyai u yang tidak mencerminkan
MPP *u. u ini mungkin mendapat corak dari konsonan (labial) yang
mengikutinya, misalnya gumalan 'gamelan'( < JW), dan jumbat/an (juga
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jambat/an) 'gang berbirai', MB j@mbat/an (juga jambat/an dalam Wilk.),
MIN jambatan/an, JKT j@mbata/an 'id.'. Menurut Wilkinson, MB
jambat/an, j@mbat/an berasal dari +jambat 'pegang' + +an. Bandingkan
juga BH kubaya 'kebaya', dan MB k@baya, MIN kabayo 'id.', yang berasal
dari AR qaba.ya (jamak dari qaba? 'sejenis jubah') menurut Von de Wall.
Dalam salah satu contoh, asimilasi yang sama tampaknya juga bekerja
dalam MIN, yaitu MB s@mbahyar), MIN sumbayaij, sambayaij, BH
sumbahyaij, sambahyarj, IBN s@mbiarj, JKT s@mbayaQ 'sembahyang', SWI
s@mba(h)yaq (sic) 'sembahyang wajib'. Untuk SM jambat/an dan sebagainya
dan MB s@mbah/yai] dan sebagainya, saya merekonstruksi:
*jambat-an 'gang berbirai, dermaga';
*s@mbah-*hiaij 'doa kepada dewa(-dewa)'.

Jika MIN dan BH mempunyai a dalam silabel ketiga dari akhir di
tempat MPP/MJP memperlihatkan vokal tinggi, saya akan merekonstruksi
*(A.i) atau *(A,u), karena tidak jelas apakah netralisasi dalam silabel ketiga
dari akhir terjadi pada peringkat MP ataukah sesudahnya, ketika MIN dan BH
merupakan isolek-isolek terpisah, misalnya:
*t(A.i)f]gilitj 'tenggiling"; MB, SWI, JKT t@qgilirj, MIN tafjgilierj. BH

taijgili, IBN t@ijilirf (3.11); bandingkan MJP tifjgilitj 'id.'.
Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan: semua isolek (kecuali IBN,
yang tidak mempunyai bentuk turunan) mempertahankan i dalam silabel ketiga
dari akhir dalam MB, BH, SWI, JKT binataij, MIN binatar}, minatat]
(3.6.1.6). Saya tidak membuat rekonstruksi untuk perangkat kesepadanan ini,
yang mungkin sekali tidak diwariskan dari MP'®-

3.1.3.2 MP % *u > IBN 0, i.l. i, u\ K-(h)VKV(K)
Contoh:

*baiawak 'biawak'; MB, BH baiawak, MIN, SWI biawa?, IBN bayak(dengan
kemungkinan metatesis +w dengan luncuran-+[y] (nonfonemis), dan
selanjutnya hilangnya + w), JKT binawak (nasalisasi +y tak dapat dijelaskan);
*buhaya 'buaya'; MB buaya, MIN, SWI buayo, BH buhaya (Fudiat
Suryadikara et al. 1981:128), IBN baya, JKT buaye\
*kuaU 'kuali'; MB, MIN, JKT kuali, BH kuantan,^^ IBN kali-,
*muhara(?) 'muara'; MB muara, Min muaro, BH muhara, SWI muaro, JKT

muare;

*si/apa 'siapa'; MB, BH siapa, MIN, SWI siapo, IBN sapa, JKT siap^
(bandingkan 5.5.2.4);
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n.b: Contoh lain untuk *V > IBN 0 | K-(h)VKV(K):
pin/an 'mainan' < +p@in-\-an < pain+an < main + -han (6.5.5);
tik/i? 'naik' < +teik+i? < +taik+i? < *naik + */ (3.6.1.2);

'lebihdahulu' < (3.1.3.3); bandingkanjuga f// -^-udi,
yang menjadi d-udi 'mengikuti, belakang', dan di + atas, yang
menjadi d-atas 'di atas';

k/ili? 'ke hilir' < +it@+ +ili? < *k@ + *hilir (3.7.3);
patu 'yatim, tanpa sanak keluarga', bandingkan MB, MIN, BH, JKT

piatu\
pasa 'puasa', bandingkan MB, BH puasa, MIN SWI puaso, JKT puase
(<SKT).

3.1.3.3 MP *A dalam silabel ketiga dari akhir untuk *a atau *e yang
tidak jelas

Sering sulit menetapkan apakah MP mempunyai *a ataukah *e dalam silabel
ketiga dari akhir, karena dalam MIN dan BH, baik *a maupun *@ menjadi
a, dan dalam isolek-isolek lain, semua vokal ketiga dari akhir biasanya
menjadi @. Jalan keluamya tergantung pada pertanyaan yang lebih umum,
yaitu apakah MP mempunyai lebih dari satu vokal nontinggi dalam posisi ini,
dan jika tidak, apakah *a ataukah *@ yang muncul. Pertanyaan ini belum
diatasi untuk MPP, dan banyak ahli secara diam-diam beranggapan bahwa
pada peringkat ini hanya *a dalam silabel ketiga dari yang muncul (bersama
dengan *i dan *u). Akibatnya, bukti untuk *a dan/atau *@ dalam silabel
ketiga dari akhir hams dicari dalam kelompok Melayik, dan bukti ini tidak
menghasilkan jalan keluar yang memuaskan. Suatu petunjuk bahwa MPP *a
(dengan atau tanpa laringal yang mendahuluinya) menjadi *@ (pra-)MP
diberikan oleh kenyataan bawa *« demikian hilang dalam semua isolek,
bandingkan:
MPP *habaRat 'angin musim barat laut' > MB barat (5.2.1);
MPP *q(ai)teluR 'telur' > *t@lur (3.1.2.1);
MPP *qanibutj 'sejenis pohon palma' > MB, SWI, IBN nibutj, MIN nibueq

(bandingkan MP 3.6.1.2);
MPP *hapejiq 'pedih' > MBp@dih, MINpadieh, BH padih, SWIp@die(h),

IBN p@dis, b@-p@di? (dengan -? tak dapat dijelaskan);
MPP *qanilaw 'sejenis pohon' (Blust 1983-4) > MB nilaw 'id.', SWI nilaw

'sejenis kayu'.
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Mungkin hilangnya MPP *a terjadi sesudah tahap tengahan yang
melemahkan bunyi itu menjadi

Petunjuk lain bahwa MP mempunyai *@ dalam silabel ketiga dari
akhir adaiah perangkat kata seasal MB (h)@mp@du, MIN ampadu, BH
hampadu, SWI, IBN @mpedu 'empedu'. MB (2,1.3) dan JKT (2.6.3)
menunjukkan bahwa kedua bahasa ini sangat menghindari bunyi pepet awal
yang diikuti oleh konsonan hambat, dan dalam SWI (2.4.3) dan IBN (2.5.3)
deretan ini tidak muncul sama sekali. Namun; bunyi pepet yang diikuti oleh
gugus nasal homorgan + hambat muncul secara teratur dalam isolek-isolek
ini, dan tampaknya leksem-leksem yang diwariskan yang dalam MPP
mempunyai (laringal +) bunyi pepet awal + konsonan hambat memperoleh
nasal homorgan yang mendahului bunyi hambat ini. Ini tampak dalam MIN
ampe?, BH ampat, i.l. @mpat 'empat' (3.4.1.1), yang berasal dari MPP
*hepat (7.2(5)). Bunyi nasal dalam perangkat ini harus direkonstruksi untuk
MP karena MIN dan BH mempunyai bunyi ini juga. Jadi, tampaknya MP juga
menghindari deretan (laringal +) bunyi pepet awal + konsonan hambat, dan
ini mungkin bisa menjelaskan nasal yang terdapat dalam perangkat kata seasal
MB (h)@mp@du dan sebagainya, termasuk anggota-anggotanya dalam MIN
dan BH. Dalam hal ini, *hempedu harus direkosntruksi, tetapi tidak adanya
contoh analogis yang lain membuat rekonstruksi ini gegabah. Oleh karena kita
tidak mungkin menetapkan dengan pasti apakah *e dan/atau *<3 dalam silabel
ketiga dari akhir itu pernah muncul, say a akan merekonstruksi MP *A untuk
padanan MIN< BH a, i.l.@ dalam silabel ketiga dari akhir.
Contoh:

*bAlaija? 'belanga'; MB b@laf)a, MIN balaijo, BH balarja, SWI b@laTjo,
IBN b@laqa?, JKT b@elaije\

*hAmp@du 'empedu' (lihat di atas);
*jArami 'jerami'; MB, SWI, JKT j@rami, MIN jarami, IBli j@rami?;
*tAlifja(?) 'telinga'; MB MIN talif]o, BH talitja, SWI telii]0.

Dalam sejumlah leksem, MB mempunyai a dalam silabel ketiga dari
akhir yang berdekatan dengan h. a ini tidak selalu mencerminkan MP *a,
karena MP *@ juga muncul berdekatan dengan *h (bandingkan 3.1.1.5).
Namun, karena MB @ yang berdekatan dengan h dihindari (kecuali dalam
deretan (h)@N + bunyi hambat (bandingkan 2.1.5), MP *@ mungkin telah
menjadi MB a dalam lingkungan ini. Saya akan merekonstruksi *A untuk MB
a ini (MIN, BH a, SWI 0 (/a), IBN 0). Misalnya:
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*hArimaw 'harimau'; MB harimaw, rimaw, BH harimaw, MIN arimaw, SWI
ximaw (dengan hilangnya *@ (jika *A adalah bunyi pepet), atau (jika
M adalah *a) dengan netraiisasi *a menjadi bunyi pepet dan pelesapan
yang berikut, bandingkan juga 2.4.3) 'kucing liar'; IBN mempunyai
rimaw 'harimau', tetapi karena harimau tidak terdapat di Kalimantan,
kata ini mungkin dipinjam (dari MB?);

*hAlu-an 'haluan'; MB, BH halu/an, MIN, SWI alu/an (dengan retensi a-
yang tak diharapkan; < MB?), IBN lu/an (3.11c);

*hAlilipan 'lipan'; MB halipan (dengan haplologi silabel kedua), (li)lipan,
MIN (a)liiipan, BH halilipan, SWI (li)lipan, IBN l@lipan, nelipan;^

bAharu 'barn'; MB, MIN baharu, bary, IBN, JKT baru.

Kesepadanan tak teratur
Dalam perangkat kata seasal, MB dahulu, dulu, MIN daulu, dulu, BH

dahulu, SWI, JKT dulu, IBN dulu? 'terlebih dahulu', MB, BH a yang
mendahului h sepadan dengan MIN <2/0, i.l. 0. Dari contoh-contoh yang
tampaknya beranalogi seperti *bAharu dan *hArimaw, kita menyimpulkan
bahwa +dAhulu? hams direkosntmksi. Namun, yang lebih mungkin adalah
bahwa MB dahulu dan sebagainya berkembang dari *di *hulu?. Asumsiini
didukung oleh bukti dari luar kelompok Melayik, misalnya Aceh dilee, Camik
Purba *di hleu, Toba jolo 'terlebihdahulu'. Dengan asumsi ini, perkembangan
tak teratur MP *i dalam silabel ketiga dari akhir > MB, MIN, BH a hams
dijelaskan. Ini dilakukan untuk MB dengan umtati kaidah berikut dan untuk
praanggapan bahwa *di dan *hulu? masih mempakan leksem-leksem terpisah
pada saat kaidah itu saya terapkan:

I. MP *h > 0| ̂(K)V,-V2... (di mana VI V2)
Misalnya: *muhara > -¥muara

*buhaya > + buoy a
tetapi: *di *hulu? > +di +hulu?

II. MP +V > +@ 1 K-KVKV(K)
Misalnya: +baharu > +b@haru

+di + +hulu? > +dihulu? > +d@hulu?
III. +@ (yang berdekatan dengan +h) > a

Misalnya: -\-b@haru > MB baharu
+d@hulu > MB dahulu
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Terakhir, MIN daulu, dulu, dan BH dahulu hams dipinjam dari MB, dan saya
merekonstmksi:

*di *hulu? 'terlebih dahulu'.

3.2 Diftong dalam MP
Dalam kosakata yang diwariskan dalam MB, MIN, BH, SWI dan IBN, ada
dua diftong yang hanya muncul pada akhir leksem, dan yang sepadan satu
sama lain dalam isolek-isolek ini: -ay dan -aw. Diftong-diftong ini masing-
masing sepadan dengan JKT -e dan -d. Diftong lain (dalam BH, IBN, atau
JKT) tidak diwariskan.^' Saya merekonstmksi MP *-ay berdasarkan JKT -e,
i.l. -ay, dan MP *-aw berdasarkan JKT d, i.l. -aw.

3.2.1 MP *-ay > JKT -e, i.l. -ay
Contoh:

*sufjay 'sungai'; MB, MIN, IBN sufjay, SWI surjay 'sungai kecil';
*barjkay 'bangkai'; JKT baijke, i.l. bafjkay\
*tapay 'nasi beragi, ragi'; MB, BH, SWI tapay, IBN tapay,^^ JKT

tape 'nasi beragi', MIN tapay 'jagung beragi';
*lantay 'lantai dari bilahan bambu'; MB, MIN, BH lantay 'lantai',

SWI lantay 'lantai dari mmah yang ditinggalkan', IBN
lantay 'bilahan bambu yang membentuk semacam geladak';

*hintay 'tunggu; intai'; MB (h)intay, MIN intay, BH hintay, JKT
m/ey"'intai', IBN intay 'menunggu/mencari kesempatan';

*rantay 'rantay'; JKT rante, SWI rantay (bandingkan 3.7 untuk r-)
i.l. rantay.

3.2.2 MP *-aw > JKT -d, i.l. -aw

Contoh:

*rantaw 'rantau, teluk kecil; daerah sekitar sungai; rantau'; JKT rante,
MIN rantaw 'rantau', MB rantaw, SWIrantaw(bandingkan3.7
untuk r- 'teluk kecil, anak sungai; daerah sekitar sungai;
rantau', IBN rantaw 'daerah sekitar sungai'

*hijaw 'hijau, mentah'; MB, BH hijaw, JKT ijd 'id.', i.l. ijaw 'hijau';
*kAr(@)baw 'kerbau'; MB k@rbaw, MIN kabaw, SWI k@baw, IBN

k@r@baw, k@r@bo, JKT k@r@bd (bandingkan 3.7.5);
*panaw 'panu'; JKT pano? (3.4.2c), i.l. panaw;
*andaw 'hari; siang hari'; BH ma-landaw 'bangun terlambat, tidur-

85



tiduran', dan IBN apay andaw 'nama bintang "ayah hari"'
(bandingkan 5.1.2).

Kesepadanan tak teratur
JKT mempunyai -6 dalam kasd 'kasau'; isolek lain mempunyai kasaw

'id.', dan saya merekonstruksi:
*kasaw 'kasau'.

3.2.3 Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan: diftong IBN
Dalam sejumlah leksem IBN, a(K) akhir digantikan oleh -ay atau -aw. Ada
juga beberapa leksem di mana + -i(K) atau + -u(K) yang diharapkan telah
digantikan oleh -aw. Pada umumnya, -ay muncul alih-alih +-a, +-a?, +-ar,
+-<2/z, +-a^, +-al atau +-ah yang diharapkan, dan -aw muncul alih-alih +-
ap, +-am, +-as atau +-i(K} yang diharapkan.
Contoh:

-ay:

tuay 'tua, dewasa'; MB tu(h)a, MIN, SWI tuo, BH tuha, JKT tue-,
umay '(tanah) pertanian'; MB (h)uma, BH huma, SWI umo 'id.';
b@say 'besar'; MB, JKT b@sar, BH basar (mungkin kata pinjaman; ganal

lebih lazim), SWI b@sa? (3.7.3 KTt.) 'id.';
@ijgay < *@rjg@n
jalay 'jalan'; i.l.jalan 'id.';
pulay 'kembali'; BH pulaij 'lagi', i.l. pulai] 'pulang';
datay 'datang, tiba; melaporkan'; JKT dat@f], i.l. dataij 'datang';
gajay, gajah 'gajah'; JKT gaje, SWI gaja(h), i.l. gajah (< SKT);
liday, udah 'sudah, sesudah, pada masa lalu'; MB, MIN sudah, udah,

BH sudahy SWI udo, sudo JKT ude (bandingkan 3.8.1 KTt.)
(< SKT ̂uddha- 'jelas, mumi' dan 'selesai', Gonda 1973:565);

-aw:

tasaw 'memotong semak-semak'; MB, BH sasap 'menyasap, mencangkuli
rumput liar', MIN saso 'sawah yang dibebaskan';

diaw < *di@m (3.1.1(5));
uraw < *ur@m (3.1.1 (5));
b@raw < *b@ras (3.1.1.3);
b@kaw 'bekas, tanda; berbekas'; MB b@kas, MIN bakeh, BH bakas 'bekas,

tanda; bekas, mantan', JKT b@kas 'bekas, sisa';
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kibaw 'melambaikan'; MB, BH kibas 'bergoncang dengan dahsyat', JKT kibas
'mengebaskan';

maw, mas 'emas'; MB, SWI (@)mas, MIN ameh, BH amas, JKT @mas;
tisaw, tisi 'tepi, pinggir' (bandingkan 3.8.1 n.b. untuk t-)\ MB, MIN sisi

'id.';
ataw, ati 'hati; pusat perasaan, pikiran'; MB, BH hati, MIN, SWI ati, JKT

ati? 'id.';

mipaw, mipis (m- tak dapat dijelaskan) 'tipis'; MB tipis, nipis, MIN tipih, BH
nipis, SWI, JKT tipis 'id.'.

Secara semantis, ada juga bentuk kembar yang dibedakan untuk -aw!ay
vs, -aK;

k@taw 'memanen' dan/:@ram 'ketam' (< MB?); MB k@tam, BH katam
'memanen; ketam', MIN katam, SWI k@tam 'ketam';

silaw 'petang', dan silap 'sulap' ( < MB? bandingkan MB silap 'id.');
l@naw 'lenyap', dan l@nap 'lenyap (dalam lagu)'; MB l@nap, MIN lano?

'hilang, lenyap';
kitay 'kita', dan kita? 'kalian' < SAR? bandingkan SAR kita? 'kalian', dan

kita 'kita' (Collins 1987:84), bandingkan juga BRU kita? 'Anda, Saudara
(sopan)'; MB, BH kita, SWI kito, MIN kito 'kita, Anda, Saudara', JKT
kite 'saya, kami, kita',

Berdasarkan perangkat di atas, saya merekonstruksi:
*b@sar 'besar'; *sas/Ap 'menyasap';
*tuha(?) 'tua'; *b@kas 'bekas, tanda';

*huma(?) 'tanah) pertanian *kibas 'melambaikan';

(3.4.2c, 3.4.2.5); *sisi 'tepi, pinggir';
*jalan 'jalan'; *nipis 'tipis' (5.7 (156));
*pulai;} 'pulang'; *@mas 'emas';

*dat@i) 'datang'; *hati 'hati, pusat pemapasan';
*l@nap 'lenyap'; *k@t@m 'memanen, ketam';

*kita? 'kita' (3.4.2b, 3.4.2.4).

n.b.

I. Dalam salah satu leksem, ada tiga varian, bandingkan tiga, tigay, tigaw dan
SM, BH tiga, MIN, SWI tigo, JKT tige (lihat juga 5.3.1-2).
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2. Dalam salah satu leksem terjadi diftongisasi IBN + -ur, bandingkan
j@mbuy (juga j@mbi) 'jemur' (lihat 3.6.1.5 untuk epentesis b dalam IBN).

3.3 Semivokal dalam MP

Biasanya semivokal tidak muncul pada posisi awal dalam kosakata yang
diwariskan dalam isolek-isolek yang kita bahas. Perkecualiannya adalah
beberapa kata di mana y- muncul disebabkan hilangnya silabisitas MP */:
MB yaf] (2.1.3);
MB yai) Juga diberikan sebagai iafj, hiarj, dan hiyaij (Wilk.)

'dewa' (3.9.1);

MB yaitu, BH yaitu (2.1.3);
MB yu, juga diberikan sebagai iu dan hiu, JKT yu 'ikan hiu'

Pada posisi tengah, y muncul dalam lingkungan ia.u)_{a.u).
Bunyi ini sepadan dalam semua isolek, dengan perkecualian pada leksem MIN
yang berakhir dengan 0 < *-r, dan beberapa contoh terpisah yang lain dalam
MIN dan SWI (di sini *y berpadu dengan *a yang mengikutinya dan menjadi
silabis, yaitu MIN ie dan SWI 0- Dalam lingkungan lain, -y- muncul di sana
sini dalam isolek-isolek yang kita bandingkan, tetapi merupakan bunyi
luncuran nonfonemis apabila mengikuti vokal depan atau apabila, dalam JKT,
muncul berdekatan dengan bunyi pepet dalam beberapa leksem yang mungkin
merupakan kata pinjaman (2.6.3, termasuk Cat.45).

Bunyi w tengah terdapat dalam lingkungan (a. /)-(<2, i) dalam semua
isolek; dalam SWI, bunyi ini juga terdapat di antara a dan o ( < *-a\ dalam
MIN *-a juga menjadi -0, tetapi dalam lingkungan ini, *w yang
mendahuluinya dihilangkan). Kadang-kadang IBN mempunyai b yang sepadan
yang mencerminkan MP (lihat 3.5(1)). w tengah terbukti terdapat di antara
bunyi-bunyi a, tetapi sulit menemukan perangkat kata seasal yang kuat dan
meyakinkan untuk w dalam lingkungan a-i dan i-a. kawin terdapat dalam
semua isolek kecuali IBN, tetapi pasti merupakan kata pinjaman dari bahasa
Parsi.^"* Lima leksem lainnya masing-masing hanya terdapat dalam tiga isolek:
1. MB, MIN jawijawi 'sejenis pohon', SWI jawijawi 'sejenis kayu';
2. MB, BH, JKT giwatj 'giwang' merupakan kata pinjaman dari SUN (Wilk.);
3. MB lewat, BH liwat, JKT lewat 'lewat';
4. MB, BH kiwa, IBN kiba? 'kiri', SWI kiwo '(nomor ganjil; di sini IBN

mencerminkan lihat 3.5(1);
5. MB sewa, SWI siwa (-a tak dapat dijelaskan: kata pinjaman dari MB?),
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IBN sua (dengan kontraksi +i dan +w) 'sewa', JKT s@we (@ tak dapat
dijelaskan, mungkin sehanisnya e) 'sewa' < SKT (Gonda 1973:95).

Butir 1 dan 3 merupakan perangkat teratur yang tidak saya akui sebagai kata
pinjaman; tetapi perangkat tersebut merupakan dasar yang terlalu kecil untuk
rekonstruksi MP *w di antara vokal-vokal selain *a. Butir 2 dan 5 tidak

diwariskan. Dalam butir 4, BH dan SWI w berasal dari *b.
Dempwolff (1938) merekonstruksi deretan berikut dalam MPP *-awi-

dan *-iwa- dengan bentuk turunan dalam isolek-isolek Melayik;
MPP *kawil 'kail'; MB, SWI, IBN kail, MIN kale-,

MPP '^kawit 'kait'; MB, BH gait 'mengait, menangkap', kait 'mengaitkan;
bengkok; lekuk'; MIN kai?, SWI, IBN kait, JKT gaet 'kait, menangkap,
menangkap' (bandingkan 3.4.1.4 KTTD);

MPP *lawi 'bulu ekor ayam (burung) yang panjang melengkung'; MB lawi/
lawi;

MPP *Riwaij 'kehilangan keseimbangan'; MB rewaij 'oleng' MIN rewaij
'tanpa arah tujuan';

MPP *tiwas 'bencana'; MB tewas 'dikalahkan'; BH tiwas 'kesalahan sendiri'.

Blust (1972:120) merekonstruksi MPP *cawi 'sejenis burung', hanya dengan
sebuah bentuk turunan dalam MB, yaitu cawi/cawi 'burung srigunting'.

Tampaknya bentuk turunan Melayik dari leksem MPP dengan deretan
*-awi dan *-iwa- terbukti ada hanya untuk MPP *kawil dan *kawit, dan
bentuk turunan ini telah kehilangan MPP *w. MPP *w pasti telah hilang dalam
lingkungan ini. MB rewaf), tewas, lawi/lawi dan cawi/cawi mungkin
merupakan kata pinjaman, walaupun tidak jelas asalnya.

Saya merekonstruksi MP ̂  berdasarkan y dalam lingkungan a_«, u_a,
a a, dan u_u dalam semua isolek dalam leksem yang mempunyai konsonan
akhir selain *r; saya merekonstruksi MP *y berdasarkan MIN 0 i.l. -y- dalam
leksem dengan *r akhir.

Saya merekonstruksi MP "'w berdasarkan w dalam lingkungan a_aK
dalam semua isolek, dan berdasarkan MIN 0, i.l. w dalam lingkungan a_o^
dalam MIN, SWI dan a_a* dalam isolek-isolek lain. Pada posisi akhir,
semivokal ditafsirkan sebagai komponen diftong, lihat 3.2 (1.2).

89



3.3.1 MP *y > MIN 0, i.l. y\ J*ar^ pada posisi lain MP *y > s.l. y
Contoh:

*bayar 'bayar'; MIN baie, SWI baix (lihat di bawah), i.l. bayar,
*layar 'layar'; MIN to/?, MB, BH, IBN, JKT layar 'id.'; SWI layar, tetapi

juga SWI b@/layax (dengan frikatif jc, lihat 3.7) 'memasang bahan atap
di belakang atap';

*kAlimayar 'kelemayar'; MB k@l@mayar, MIN kalimai^, BH kalimanar 'id.'
IBN @mbayar (dengan silabel ketiga dari akhir yang dilemahkan)
'lipan.'

*layat) 'melayang'; s.i. layaij\
*hayam 'binatang piaraan, mainan; MB (h)ayam, BH hayam, MIN, SWI, JKT

ayam 'ayam', IBN ayam 'mainan,' udukayam 'anjing piaraan'; ( <
MPP *qayam, '1. jinak; 2. main', bandingkan juga DK pa-hayam-an
'petemakan');

*dayuij 'dayung'; MIN pan-dayueij, i.l. dayut]\
*layu? 'layu'; MB, BH, SWI, /KT layu, IBN layu?-,
*guyan 'goyang'; MB, MIN goyafj, BH guyarj 'id.', IBN guyarj, JKT goyatj

'kocok';

*puyu? 'ikan puyu'; MB, MIN puyupuyu, IBN puyw,
*kayu? 'pohon, kayu'; IBN kayu? 'id.', JKT kayu?, i.l. kayu

Kesepadanan tak teratur
Dalam beberapa leksem terpisah, MIN memperlihatkan pemaduan *y

dengan *a yang mengikutinya (serupa dengan pemaduan teratur dalam leksem
yang mengandung 0 < *r lihat di atas):
MIN lampuiei] 'lempuyang, jahe (untuk obat-obatan)', MB l@mpoyajj,

l@mpuyaij, JKT l@mpuyaij 'id.', SWI l@mpuyaij 'sejenis semak';
MIN sai? 'sayat'; MB, BH, IBN sayat 'id.',

Dalam dua leksem yang lain, pemaduan *y dengap *a yang mengikuti
nya ( > i) diperlihatkan dalam SWI:
SWI baix < *bayar, dan
SWI bais 'nibung besar (sejenis pohon palma)'; MB bayas, MIN bayeh, IBN

(Richards) bayas 'sejenis pohon palma liar',

Rekonstruksi dibuat berdasarkan perangkat kata seasal di atas:
*lAmpuya^ 'tanaman jahe';
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*sayat 'sayat';
*bayas 'sejenis pohon palma'.

3.3.2 MP *w > MIN 0, i.l. w| *a_a(?)F; MP ♦w > s.i. w | *a_aK ♦?)
Contoh:
*sawa? 'ular sawah'; MB, BH sawa, IBN sawa?, MIN sao 'ular yang hidup

di rawa-rawa';
*lawa?/*laba(?) 'laba-Iaba'; MB labalaba, MIN lawah (-h tak dapat dijelas-

kan), IBN @mp@lawa, JKT labelabe 'id.', BH gandalj lawa 'sarang
laba-laba tua';

*nawa 'nyawa, kehidupan; napas"\ MB, BH nawa, MIN nao, SWI^wo,
JKT nawe 'nyawa, kehidupan', IBN fiawa (Richards); bandingkan
juga BAC ba-nawa 'bemapas', MB m@nawa 'bemapas dengan suara
kencang, seperti dalam tidur' (MPP *nawa 'id.', bandingkan Demp.,
dan Blust 1978a:43);

*awak 'badan; tubuh; diri'; MB awak 'id.', MIN awa? 'tubuh (formatif
untuk) pronomina persona'; BH, JKT awak 'tubuh', SWI 'tubuh;
(pronomina persona pertama)', IBN awak 'ruang; kesenjangan,
lowongan' mungkin merupakan kata seasal, tetapi maknanya agak
menyimpang.

3.4 Konsonan hambat tak bersuara dalam MP

3.4.1 Dalam posisi nonakhir, konsonan tak bersuara berikut terdapat dalam
isolek-isolek Melayik: p, t, c, k, dan ?. Konsonan-konsonan ini muncul pada
posisi antarvokal; p, t, c, dan k juga muncul pada posisi awal dan sesudah
nasal, p, t, c, dan k sepadan dalam semua isolek, dan berdasarkan
kesepadanannya, saya merekonstruksi *p, *t, *c, dan *k.

Dari antara konsonan-konsonan hambat tak bersuara dalam MP, *c
lebih jarang ditemukan daripada yang lainnya. Beberapa perangkat
kesepadanan Melayik yang mapan yang berisi c dipinjam (misalnya MB curi
dan sebagainya dan MB cium dan sebagainya, yang dipinjam dari sebuah
bahasa di India Utara, bandingkan Adelaar 1988: 62). Menurut Zorg
(1983:12-3), MB c merupakan bentuk turunan yang dikembangkan belakangan
dari MPP *s atau *r, yang diperkuat oleh pola aksen yang sering muncul pada
silabel terakhir. Pandangan ini mungkin benar, tetapi perkembangan yang
bersangkutan mungkin telah terjadi sebelum tahap MP. Bagaimana pun juga.
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semua isolek mempunyai c dalam sekurang-kurangnya beberapa perangkat
kesepadanan yang jelas-jelas tidak dipinjam, dan walaupun penyingkiran MP
*c pasti akan menghasilkan beberapa pola fonotaktis dan morfologis MP yang
lebih teratur lagi, ini belum cukup sebagai bukti untuk ketidakhadirannya
dalam MP.

Dalam beberapa leksem, JKT mempunyai ? antarvokal dalam kosakata
yang diwariskan: bunyi ini terdapat di antara vokal-vokal dan tidak berkontras
dengan JKT h (bandingkan 2.6.1).

3.4.1.1 MP *p nonakhir > s.i. p
Contoh:

*pisau
*p@rut

'pisang'; s.i. pisaq
'perut; usus'; MB, JK

*puluh
Hip@t
*kapur

*tipu
*@mpat
*rumput
*impi

Tp@rut, MINparity?, BHparut 'perut",
SWI *p@xut 'usus', IBN p@na (bandingkan 5.7 (16));
'puluh'; MIN pulueh, SWI pulu^(h), JKT pulu, i.l, puluh',
'lipat (v,n)'; MIN lipe?, JKT lip@t, i.l. lipaV,
'kapur'; MB, BH kapur, MIN kapue, SWI kapux 'id.' IBN
kapur, kapu? (3.7.2);
'tipu'; s.i. tipw,
'empat', bandingkan 3.1.3;
'rumput'; MIN rumpuy?, SWlxumput, i.l. rumpuf,
'mimpi (v.n)'; MB, JKT impi, m/impi, i.l. m/impi.

3.4.1.2 MP *t nonakhir > s.i. t

Contoh:

*tahun

*tahi?

*tulis

*turun

*hat@p

'tahun'; MB, BH ta

*batu

*datei)
*mata

*gantut)

*hantu

hun, JKT tadn, i.l. taun',
'tahi'; MB, BH tahi, SWI, JKT tai, IBN tai?-,

'tulis'; MIN tulih, i.l. tulis\

'turun'; SWI tuxun, i.l. turun-,
'atap'; MB (h)atap, MIN ato?, BH hatap, SWI, IBN atap, JKT
at@p\

'batu'; s.i. batw,

'datang', bandingkan 3.2.3;
'mata'; MB, BH, IBN mata, MIN, SWI mato, JKT mate\
'gantung'; JKT gantufj/an 'tempat untuk menggantung; alat
untuk menggantung', MIN gantueij, i.l. gantuTj',
'bantu'; MB, BH hantu, MIN, SWI, IBN antu.
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Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan
1. IBN kehilangan *t dalam leksem berikut:
anti? 'menanti, hingga'; MB, MIN nanti, tanti, SWI tanti, (jarang) nanti,

JKT nanti \

aruh 'menaruh'; MB, BH taruh, MIN tarueh, SWI tarue(h), JKT tard
'menaruh, menyimpan; bertaruh' (berkaitan dengan MB p@jjaruh
'pengaruh'?);
Tidak jelas apakah MP mempunyai *n atau *r awal untuk MB nanti

dan sebagainya. Untuk perangkat kata seasal di atas, saya merekonstruksi:
*(nt)anti? 'menanti, hingga';
*taruh 'menaruh; menyimpan'.
2. IBN mempunyai ganjaij 'telanjang' bersama dengan t@lanjay 'id.'

< *tilanjaxi

3.4.1.3 MP *c > s.i. c

Contoh:

*cu(rj)kup 'cukup'; MIN cukuy?, SWI cuijkup, i.l. cukup\
*p@cah 'pecah'; MB, IBN p@cah, MIN, BH pacah, SWI p@ca(h),

JKT p@ce;
*c@p@t 'cepat, gesit'; MB, SWI, IBN c@pat, MIN cape?, BH capat,

JKT c@p@f,
*b@nci 'benci; kebencian'; MB, JKT b@nci?, MIN band 'bend', SWI

b@nci 'kebencian', IBN b@nci? 'tidak menyukai,
menghindari';

*pucuk 'tunas; pucuk'; IBN pucuk 'pucuk pohon', MIN pucue?, i.l.
pucuk 'tunas';

*kancii] 'kancing, baut'; MB, BH, SWI kanci?, IBN kancin (mungkin
pinjamandariSAR, bandingkan 3.6.3.3); ketidakmunculankata
seasal MIN mungkin untuk menghindari agar tidak teijadi
homonim dengan kancieij 'kencing'.

n.b.: Dalam IBN, disimilasi regresif dengan t- terjadi jika dua silabel dimulai
dengan *c, misalnya:

*cacat 'kegagalan, noda, cacat'; IBN tacat 'tidak lengkap (dalam sebuah
perangkat)', MIN cace?, i.l. cacat;

*cucuk 'tikam, tusuk'; MB, BH cucuk, MIN, SWI cucue?, IBN tucuk, JKT

cdcdk;
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*cincin 'cincin'; IBN tincin, MB, MIN, SWIj JKT cincin.

Kesepadanan tak teratur
IBN kehilangan *c- (yang seharusnya menjadi +r-) dalam ucu?

'cucu', bandingkan MB, BH, JKT cucu, MIN cucu, cucue/rj, SWI cucu/jj;
lihat 5.4 untuk hilangnya bunyi ini, dan untuk MIN, SWI -/r]. Untuk
perangkat ini, say a merekonstruksi: *cucu? 'cucu'.

3.4.1.4 MP *k nonakhir > s.i. k

Contoh:

*kutu 'kutu kepala'; JKT kutu (3.4.2c), i.l. kutu\
*k/anan 'kanan'; s.i. k/anan\
*kulit 'kulit'; MB, SWI, IBN, JKT kulit 'id.'; MIN kuli? 'kulit

kayu, kulit buah-buahan';
*sakit 'sakit'; MIN saki?, i.l. sakit;
*ikan 'ikan'; BH t.k.s., i.l. ikan\
*bukit 'gunung, bukit; MB, BH, JKT bukit 'bukit', MIN buki?, SWI

bukit, IBN bukit 'gunung';
'angkat'; MIN (jarang) atjke?, i.l. arjkav,

*lai]kah 'langkah'; SWI lai]ka(h), JKT larjke, i.l. larjkah-,
*bujjkuk 'bungkuk'; MIN, SWI buijkue?, JKT bdfjkdk, i.l. buijkuk.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan
Dalam enam perangkat kesepadanan, isolek-isolek yang kita

bandingkan tidak sepadan dalam mencerminkan k atau g'P
1. MB, JKT k@mbar, MIN, BH kambar, SWI g@mbax, IBN g@mbar

'kembar';

2. MB, JKT gall, MIN, SWI, IBN kali 'gali';
3. MB gosoky JKT gosdk, MIN kusue?, gusue?, goso?, BH kusuk, gusuk,

SWI kosu^?, IBN kusuk 'gosok';
4. MB kunday 'kucir pendek', BH gunday 'rambut', IBN gunday 'rambut

panjang di belakang kepala', JKTkonde 'konde'; (BSM gunday 'seikat
rambut di atas kepala)';

5. MB, BH, JKT kumpul, S^l kumpul, kumpue? 'bersama, berkumpul', MIN
kumpue? 'kumpulan', IBN gumpul 'mengumpulkan, memetik'
(bandingkan 3.7.1 KTTD);

6. MB, BH gait 'kait, menangkap', kait 'mengaitkan; bengkok; lekuk', MIN
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kai?, SWI kait 'kait', IBN kait '1, pincang, cacat; 2. kait, tangkap, JKT
gaet 'kait, tangkap', drai]gak 'pencuri', bandingkan MPP *kawit 'kait'.
Dalam butir 1, mencolok sekaii bahwa dua isolek, yang hampir tidak

pernah saling mempengaruhi sama-sama mempunyai g-, Namun, keempat
isolek lainnya mempunyai k- dan benmk MPP yang sepadan adalah *kembar.
Dalam butir 2, MPP juga mempunyai *k- yang sepadan (MPP *kali).
Untuk butir 3, ada MPP *gusuk yang sepadan (berdasarkan Toba, JW, MB

gosok 'gosok', Ngaju marjgosok 'menggosok', kusok 'digosok', Malagasi
kusuka 'gosok').

Namun, *g dalam rekonstruksi ini diragukan. Pertama, bentuk
turunannya dalam Toba dan Ngaju adalah kata pinjaman. Toba o berkembang
dari Batak Purba *e (bunyi pepet, yang berasal dari MPP *e), atau dari Batak
Purba *-ow ( < MPP *-ew dan *-aw, Adelaar 1981:12 dan 18; Adelaar
1988:68, catatan kaki 7). Bunyi ini tidak mencerminkan MPP *m, dan dengan
demikian Toba gosok pasti tidak berkembang dari MPP *gusuk. Hardeland
(1859) menamakan Ngaju marjgosok sebagai kata pinjaman dari bahasa
Banjar, yang jelas-jelas dilupakan oleh Dempwolff. Kedua, k- dalam Malagasi
mungkin mencerminkan MPP * g selain * k. Ketiga, bahasa Ngaju kusok, dan
Toba husuk (dengan makna yang bertalian 'kocok') mungkin berkembang dari
MPP *kusuk. Lagi pula, JW juga mempunyai kosok 'gosok' bersama dengan
gosok, dan dalam bahasa Jawa Kuno hanya ada kusuk. Dengan menyingkirkan
bukti Toba dan Ngaju, dan dengan memandang peranan yang tidak tegas dari
bukti Malagasi dan JW, ada alasan yang baik untuk mengganti gusuk
Dempwolff dengan MPP *kusuk berdas^an Toba husuk 'kocok', MB gosok
(secara dialektis juga dengan^-, JW gosok/kosok (Jawa Kuno kusuk) 'gosok',
Ngaju kusok 'digosok', dan Malagasi kusuka 'gosok'.

Dalam butir 4, padanan tersebut pada akhimya dipinjam dari TAM
(bandingkan Van Ronkel 1902:112).

Dalam butir 5, hanya ada satu bentuk dengan g-, dan terakhir, dalam
butir 6, ada bentuk moyang dari MPP *kawit 'kait'.

Saya tidak tahu penyebab perubahan sporadis dari MPP *k > g dalam
isolek-isolek tersebut. Kesepadanan antara SWI g@mbax dan IBN g@mbar
mungkin suatu kebetulan, dan kesepadanan antara MB, BH gait dan JKT gait
mungkin disebabkan peminjaman. Saya merekonstruksi:
*kali 'gali';
*k@mbar 'kembar';
*kait 'kait'; mengait'
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*kusuk 'gosok'.

3.4.2 Pada posisi awal
Pada posisi awal, isolek-isolek Melayik mempunyai p, t, k. dan ?. -p dan -t
sepadan dalam semua isolek kecuali MIN; dalam MIN, semua konsonan
hambat akhir berpadu dalam -? sesudah menaikkan atau mendiftongisasi
beberapa vokal yang mendahuluinya (bandingkan 3.1.1—2).

-k sepadan dalam MB, BH, IBN, dan JKT (bunyi tersebut direalisasi
sebagai konsonan hambat glotal dalam MB dan IBN), MB, BH, IBN, JKT -k
ini sepadan dengan -? dalam SWI dan MIN.

Selain -?, SWI juga mempunyai -k, dan sebaliknya IBN dan JKT juga
mempunyai - masing-masing dengan asal yang berbeda-beda. (IBN -k dan -
? kedua-duanya direalisasikan sebagai [?]: bandingkan 2.5.1 + Cat.31).

Singkatnya, kita mempunyai perangkat kesepadanan teratur berikut;
MIN-.^ i.l. -p;
MIN i.l. -f,

MIN, SWI -?, i.l. -k (yang direalisasi sebagai [?] dalam MB dan IBN).
Dan selanjutnya kita mempunyai SWI-K, IBN -?, dan JKT -? yang

tampaknya tidak mempunyai kesepadanan teratur dalam isolek-isolek lain, dan
yang perlu dibahas lebih lanjut.
a. SWI

-k adalah inovatif, SWI secara teratur mempunyai -? yang sepadan dengan -k
(MIN -?) dalam isolek-isolek lain, dan hanya dalam tiga leksem SWI
mempunyai -k yang sepadan dengan -k (MIN -?) dalam isolek-isolek lain:
1. balik 'salah, terbalik'; (bandingkan MB, BH bali/k, MIN balie?/, JKT

bdlak/balik < *bali? 'balik', lihat di bawah 3.4.2.4 KTTD);
2. luk 'luk, keluk (pada keris)'; bandingkan MB luk 'id.';
3. tasik '(dalam mitos) danau besar di sekitar poros bumi; bandingkan MB

tasik 'danau, laut', MIN (dalam teks) tasie? 'danau', IBN tasik 'laut'.
Perkecualian ini pasti merupakan kata pinjaman, mungkin dari MB;

makna balik cocok dengan makna yang lazim untuk MB balik. luk juga
terdapat dalam MB; dan dalam MB dan SWI, luk tidak teratur dalam
bentuknya yang bersuku satu (bandingkan 4.2). tasik hanya terdapat dalam
cerita tradisional ('andayanday"), sedangkan kata tersebut muncul sebagai
bentuk biasa untuk 'laut' atau 'danau' dalam MB dan IBN. Lagi pula, dalam
Helfrich, 22 leksem dengan -k Juga berisi bunyi getar apikal (r) yang tidak
diwariskan, sedangkan x yang diwariskan dalam kombinasi dengan -k hanya
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ditemukan dalam satu leksem, yang dalam variasi bebas dengan r: keruk,
kexuk 'memotong, mengeluarkan isi kelapa; kerak di panci' (lihat 3.7).
Kenyataan ini sangat mendukung gagasan bahwa SWI -k (lihat3.7). Kenyataan
ini sangat mendukung gagasan bahwa SWI -k adalah inovatif, dan dengan
demikian SWI -? merupakan kesepadanan teratur dengan MIN -?, i.I. -k.
Keberatan yang mungkin diutarakan terhadap asal usul bali, luk dan tasik
dalam MB ialah bahwa leksem-leksem ini seharusnya mempunyai -?
berdasarkan kenyataan bahwa MB merealisasi -k akhir sebagai [?]. Namun,
sekali lagi, penutur SWI mungkin menafsirkan MB [?] ini sebagai [k]
berdasarkan kenyataan bahwa vokal-vokal yang mendahuluinya adalah
monoftong. (SWI, yang mempunyai deretan [-ie?], [-ue], [-uk], dan [-ik] tidak
mempunyai deretan [-i?] atau [-u?], 3.1.2).

b. IBN

Asal usul dari IBN -? merupakan masalah. Zorc (1982:115) beranggapan
bahwa -? adalah hasil perpaduan antara PAN *S (yang sepadan dengan -s
dalam bahasa-bahasa Formosa, dan -h- (pada batas morfem) dalam bahasa-
bahasa Filipina), *i/ (yang sepadan dengan -h dalam beberapa bahasa
Formosa, dan dengan -h- pada batas morfem dalam beberapa bahasa Filipina),
dan *? (yang sepadan dengan -? dalam beberapa bahasa Filipina dan
Formosa). Bukti untuk teori ini diperlihatkan dalam kesepadanan berikut
(dalam evaluasi say a tentang teori Zorc, say a membatasi diri pada kritik
tentang bukti IBNnya. Untuk memperlihatkan bahwa JKT -? tidak
mencerminkan bunyi laringal PAN mana pun, bukti dari isolek ini
ditambahkan pada daftar Zorc, lihat di bawah).

Materi Zorc untuk AP *-S:

AP *CaliS 'tali' > IBN, JKT tali\
AP ''daqiS 'dahi' > IBN dai\
AP ''ku(S)kuS 'kuku' > IBN kuku 'cakar', JKT kuku\
AP *pa:qaS^^ 'paha' > IBN paah (-h tak dapat dijelaskan), JKT pake (-h- tak

dapat dijelaskan);
AP *tuqaS 'tua, lanjut usia' > IBN tuay, JKT tut,
AP *tebuS 'tebu' > IBN tebu, JKT tebu?;

FHP *CitjaS 'makanan yang terselip di gigi' > IBN titja?.
Ke dalam rekonstruksi ini saya menambahkan *Cu:meS dan *pa:RiS (lihat di
bawah).
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Materi Zorc untuk AP *-i/;

AP *qumaH '(tanah) pertanian' > IBN umay,
FHP *ba:RaH 'bara' > IBN bara?, JKT bare;

AP HimaH 'lima' > IBN lima?, JKT lime;

AP *qi:SuH 'hiu' > IBN iu?, JKT yu;
AP *qu:luH 'kepala' > IBN ulu? 'meaning [sic]';
AP *baq(e)RuH 'bam' > IBN, JKT baru;
FHP *Ca:qiH 'tahi' > IBN tai?, JKT tai;
AP *ba:RuH 'pohon warn' > IBN baru?;
AP *CaquH 'tahu (bagaimana)' > IBN tau?, JKT tau 'id,', juga tau? 'nggak

tau!'

AP *CunuH 'panggang' > IBN tunu;
FHP *dakiH 'daki' > IBN daki?, JKT daki;

FHP *dapaH 'telapak kaki' > IBN tapa? (t- tak dapat dijeiaskan) 'telapak
tangan; telapak kaki'; JKT t/el/apak 'id.';

AP *kitaH 'kita' > IBN kitay 'id.'; JKT kite 'saya, kita';
AP *si:kuH 'siku' > IBN siku, JKT sikut ( < JW);
AP *tu:baH 'tuba, racun ikan' > IBN tubay;
FHP *ZaRa:miH 'jerami' > IBN jerami?, JKT jerami;
FHP '*Za:waH 'sejenis padi-padian' > IBN jawa?;
(AP *Cu:maH 'kutu badan' ( > IBN tuma?, JKT tume?) hams ditafsirkan
kembali sebagai *Cu:meS)}^

Bukti Zorc untuk AP *-?:

HP *a:ku? 'mengakui' > IBN aku?, JKT aku;
MPP *qa:Ruhu? 'pohon cemara' > IBN ru?;
FHP *qila? 'menyukai, memperhatikan' > IBN ila? 'mengawasi';
HP *badi? 'pisau' > IBN badi?;
FHP *b(al)ax)a? 'belanga' > IBN belaQa?, JKT b@lafje;
HP *bapa? 'ayah' > IBN bapa? 'mertua laki-laki' (tetapi bandingkan juga

apay 'ayah', bandingkan 4.3.1), JKT bapa? 'ayah';
MPP *bi:Ra? 'keluamya, semen' > IBN bira? 'mengosongkan,

mengeluarkan', JKT berak 'id.';
MPP *buka? 'buka' > IBN buka?, JKT buke
MPP *Da:tu? 'datuk, penghulu (adat)' > IBN datu? 'penghulu', JKT datu?

'nenek moyang';
AP *kaka? 'kakak' > IBN aka?, JKT kaka/i^ (bandingkan 5.4 n.b. untuk
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hilangnya *k- dalam IBN, dan -/^ dalam JKT);
HP *mama? 'kerabat pria' > JKT mafnah) 'paman' (bandingkan 5.4 n.b.);
MPP *muda? 'muda, mentah' > IBN muda?, JKT mude (Muhadjir 1981);
HP *naijka? 'nangka' > IBN nar^ka?, JKT nai)ke\
PHP *Nasi? 'nasi' > IBN asi? (dengan hilangnya +« awal), JKT nasi?;
HP *ni:ni? '(sapaan untuk kerabat wanita' > IBN ini? (5.4 n.b.), JKT nini?

'nenek';

MPP *pa:ku? "paku' > IBNpaku?, JKTpaku-\
MPP *pa:lu? 'memukul' > IBN palu?-,
MPP *puki? 'puki' > IBN puki?\
FHP *Sesi? 'daging, isi' > IBN isi? 'id.', JKT isi 'isi';
MPP *ta:bi? 'tabik, salam' > IBN tabi?, JKT tabe, (kedua-duanya < SKT,

iihat di bawah);

HP *ta:ma? 'mengenai sasaran' > IBN tama? 'masuk';
HP *teku? 'tekuk' > IBN t@ku 'id.' JKT t@kuk {-k tak dapat dijelaskan)

'melipat';
HP *tiku? 'tekuk' > IBN tiku?\

MPP *waDa? 'ada' > IBN niaday 'tidak ada', JKT ade 'ada';
HP *zera? 'jera' > IBN j@ra?.

Bukti Zorc unluk AP *-0:

AP *maCa0 'mata' > IBN mata, JKT tnate\

AP *su:su0 'susu' > IBN tusu? 'sedot', tusu 'susu' (juga tidak diberikan oleh
Zorc), JKT SUSU',

KV *batu0'hzPx > batu batu ddXmi batu kdlar
'batu karang';

AP *ku:Cu0 'kutu kepala' > IBN kutu, JKT kutu?\
AP 'aku, saya' > IBN akw,
AP *beli0 'beli' > IBN, JKT b@li',

AP *(k)ami0 'kami' > IBN kami',
AP */0i30 'ia' > IBN ia, JKT ie.

Bukti Zorc untuk MPP *-h:

HP *anuh 'apa(pun)?' > IBN anu?, JKT anu, and 'anu'
MPP *bu:Tjah 'bunga, buah' > IBN burjay, JKT bur/t,
MPP *bukuh 'buku, ruas' > IBN buku?, JKT buku;
MPP *depah 'depa' > IBN d@pa?, JKT d@pe?\
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HP "^kenuh '(partikel kutipan)' > IBN k@nu?\
HP *lei]ah 'wijen' > IBN
HP *'mluh 'ngilu' > IBN nilu? (n- tak dapat dijelaskan), JKT nilu;
HP *pakuh 'tanaman paku' > IBN paku?, JKT paku\
HP *penuh 'penyu' > IBN p@nu?, JKT p@hu\
(MPP *pa:Rih 'ikan pari.' > (IBN pari?) hams ditafsirkan kembali sebagai

AP *pa:RIS)\^^
MPP *saguh 'sagu' > IBN sagu? 'bulatan sagu yang sudah dimasak',

JKT sagu;
HP *sawah 'ular sawah' > IBN sawa?;

HP *siDah 'mereka' > IBN sida?;

MPP *tulih 'tahi kuping' > IBN tuli? 'congek' JKT tuli 'tuli';
HP '^zazah 'bawa (barang-barang)' > IBN b@/jaja?.

Walaupun penelitian Zorc mengenai bunyi laringal AP sangat saksama
dan walaupun materinya biasanya memperlihatkan ukuran yang mencolok
mengenai kesepadanan, saya mempunyai beberapa keberatan terhadap teori
Beliau. Zorc menganggap leksem IBN dengan silabel terakhir yang
didiftongisasi sebagai bukti perkembangan AP *5, *H, dan *? menjadi IBN -
?, yang tidak bisa dijamin karena kita tidak mempunyai cara untuk
membuktikan apakah bentuk sebelumnya (yang tidak didiftongisasi) dari
leksem-leksem ini mempunyai -? atau tidak. Leksem yang bersangkutan adalah
tuay, kitay, tubay, burjay, dan n/aday; bukti yang lebih baik untuk *kitaH
adalah IBN kita? 'kalian' (jika ini bukan kata pinjaman dari SAR, bandingkan
3.2.3). Lagi pula, IBN (dan juga bahasa Mualang) mempunyai sufiks - ? yang
mati, yang menandakan transitivitas (lihat 6.1.1). Sufiks tersebut adalah
bentuk tumnan dari penanda fokus lokatif AP, dan sepadan dengan -/ dalam
bahasa-bahasa Filipina dan Formosa (Wolff 1973:73, 77). Tidak mungkin - ?
dalam IBN -i? mencerminkan bunyi laringal AP karena tidak ada konsonan
yang sepadan yang ditemukan dalam bahasa-bahasa Formosa atau Filipina.

Namun, kritik yang lebih penting terhadap hukum bunyi Zorc adalah
bahwa ada terlalu banyak perkecualian IBN yang tak dapat dijelaskan.
Pertama-tama, bukti yang dikemukakannya untuk AP *-S > IBN -? terlalu
lemah. Hanya ada tiga^® dari antara sembilan bentuk tumnan yang mendukung
kesepadanan ini, yaitu titja?, part?, dan tuma. Dalam dua bentuk tumnan,
bentuk tumnan IBN tidak memberikan bukti, yaitu tuay danpaah {-h tak dapat
dijelaskan), dan empat bentuk tumnan memberikan bukti yang bertentangan:
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tebu, tali, dai, dan kuku. Bukti untuk AP *-H > IBN _? jauh lebih kuat,
walaupun di sini juga orang masih disisakan sejumlah banyak perkecualian.
Dari antara 17 contoh, 11 (termasuk kita? 'kalian') memberikan contoh
perubahan, yaitu bara?, baru?, daki?, iu?, jawa?, j@rami?, kita?, lima?,
tai?, tapa?, dan tau?-, dua contoh tidak memberikan bukti karena diftongisasi
silabel terakhir (tidak termasuk kitay), yaitu umay dan tubay, yang satu
didasarkan pada bentuk turunan yang tidak meyakinkan. Menurut Zorc, AP
*qu:luH 'kepala; pangkal pedang'; permulaan; hulu' menjadi IBN ulu 'arti',
tetapi IBN ulu? 'pangkal pedang; hulw, membimbing' secara semantis lebih
logis sebagai bentuk turunan. Terakhir, tiga contoh berkontradiksi dengan
perubahan, yaitu baru, tunu, dan siku. Lebih banyak rekonstruksi lagi dengan
*H diberikan oleh Tsuchida, " tetapi Zorc meragukan validitasnya karena
bahasa Itbayaten (di Filipina) dan kata seasal IBN sama-sama mencerminkan
13. Kenyataan ini, dan juga kenyataan bahwa bahasa-bahasa Formosa sering
tidak sepadan (tidak hanya dengan bahasa-bahasa Filipina dan IBN tetapi juga
dengan satu sama lain) dalam mencerminkan *// juga mempertimbangkan
dengan cermat argumen untuk merekonstruksi bunyi laringal ini.

AP *? > IBN -? juga terbukti oleh sejumlah besar perangkat kata
seasal, walaupun saya tidak setuju dengan penggunaan perangkat MPP
*waDa? > IBN nladay sebagai bukti disebabkan diftongisasi dalam IBN, dan
walaupun saya menolak MPP *tabi?, yang sebetulnya menipakan rekonstruksi
yang salah yang disusun berdasarkan bentuk yang berasal dari SKT ksantavya
'dimaafkan dan diampuni' (Gonda 1973:640), daft saya juga menolak HP
*bapa?. Bukti Zorc untuk HP *bapa? adalah bahasa Lampung, JW, MB,
SUN bapa?, Madura eppa? 'ayah', IBN bapa? 'mertua laki-laki', Hanunoo
ba.pa? 'paman', Ilokano ba:pa 'orang tua atau saudara dari orang tua' dan
Sambal ba.pa?. Namun, HP *bapa? adalah salah satu perkecualian untuk
kecenderungan fonotaktis yang hams diterapkan pada MPP. Bentuk tumnan
yang diandalkan dari *bapa? dengan -b awal yang disajikan Zorc pasti
dipinjam dari MB, walaupun saya mengakui bahwa saya mendapati Sambal
ba:pa? agak membingungkan dalam hal ini. Kecendemngan di atas pada
harmoni jenis artikulasi, dan sejarah MB b/apa/k, IBN b/apa?, dan sebagainya
(yang berasal dari MP *apa(?), dibahas dalam 4.3 (termasuk Cat.3 dan 4).

Dalam leksem yang terdapat AP *0, IBN sepadan dengan -? dalani
tujuh dari antara delapan leksem; untuk AP *su:su0 'susu', IBN mempunyai
tusu 'susu' dan tusu? 'mengisap' (perhatikan juga ij-aku? 'mengaku' bersama
dengan aku 'saya'). Kesepadanan MPP *h.> IBN juga terbukti (MPP *h
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merupakan hasil perpaduan antara AP *S dan *H).
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sulit untuk dimengerti

apakah IBN mendukung hukum bunyi yang diusulkan Zorc. Materi Zorc
mendukung AP (/FHP/HP/MPP) *? > IBN -?, tetapi tidak AP (/FHP) *S >
IBN materi tersebut juga mendukung AP (/FHP) *H > IBN -? dalam dua
per tiga dari contoh-contoh tersebut. Tafsiran lain dari IBN adaiah bahwa
bunyi tersebut muncui dalam kosakata yang diwariskan, dan bahwa, pada
tahap awal perkembangan IBN, bunyi tersebut merupakan hambat glotal yang
nonfonemis yang terdengar sesudah fonem vokal akhir yang monoftong.
Situasi ini kemudian diubah oleh monoftongisasi diftong akhir yang asli, dan
kemudian oleh peminjam leksem dengan vokal akhir; leksem yang diakhiri
vokal atau diftong yang berkembang dari diftong AP (misalnya mati, padi,
babi, bum, dan ijaw, suijay, baijkay, banding 3.2.1-2 dan 7.1b), dan kata
pinjaman, biasanya tidak berakhir dengan -?. Kata pinjaman yang berakhir
dengan -? hanya\ahpala? 'kepala, penghulu adat' ((< MB?) < SKT), kiju?
'keju' ((<MB?) < POR), cuka? 'cuka' (( < MB?) < SKT), cabi 'cabai'
((< MB?) < SKT), tabi? 'tabik, salam', danbapa? {< MB; bandingkanjuga
IBN apay 'ayah' yang lebih asli, bandingkan 4.3). Terakhir, kesesuaian yang
jelas dalam kemunculan bunyi laringal antara IBN di satu pihak, dan bahasa-
bahasa Formosa dan Filipina di lain pihak, kemudian bisa dijelaskan oleh
banyak rekonstruksi dengan bunyi-bunyi laringal akhir: jika mayoritas
rekonstruksi AP (/HP/FHP/MPP) mempunyai bunyi laringal akhir (seperti
yang berlawanan dengan konsonan lain atau 0), dan jika IBN -? merupakan
hambat glotal fonetis yang terdengar sesudah setiap fonem vokal akhir dalam
sejarah IBN, maka jelas -? akan lebih sering daripada tidak sepadan dengan
bunyi laringal AP. Namun, jika kita mengikuti tafsiran yang belakangan, kita
tersisa dengan sejumlah rekonstruksi yang berakhir dengan vokal yang sepadan
dengan leksem IBN yang berakhir dengan vokal, dan leksem ini jarang dapat
ditafsirkan sebagai kata pinjaman (misalnya, AP *maCa0 > mata, AP {batue
> batu, AP *ku:Cu0 > kutu, dan sebagainya). Ada juga tiga bentuk turunan
dari leksem purba AP yang berakhir dengan diftong yang mempunyai -?, yaitu
b@ri? 'beri' (< AP *beRey "id."),pandi? 'mandi' (< AP *anduy 'id.'), dan
kayu? 'kayu' (< AP *kaSiw). Hal lain yang mendukung asumsi Zorc adaiah
bahwa bahasa Melayu Tioman juga memperlihatkan -? akhir, yang tampaknya
sepadan dengan IBN -? (Collins 1985). Ada perkecualian, dan informasi
tentang bahasa Melayu Tioman agak terbatas, tetapi kesepadanannya masih
signifikan.
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Bandingkan:
Melayu Tioman Bahasa Purba IBN makna

[buka?] MPP *buka? buka 'buka'

[s@s?i] FHP *Sesi? isi? 'isi'
[b@ru?] AP *ba:RuH bam? 'pdmwani'
[najjka?] HP *nat]ka natjka? 'nangka'
[sawa?) HP *sawah sawa? 'ular sawah'

[penu?] HP ""penuh penu? 'penyu'
[nasi?] FHP *Nasi? asi? 'nasi'

[tali] AP ♦CaliS tali 'tali'
[gutu] AP *ku:Cu0 kutu 'kutu'
[ma te^] AP *maCa0 mata 'mata'
[b@tu] AP *batu0 batu 'batu'

Namun, bandingkan juga bahasa Tioman beRi 'beri', IBN bed?.
Penjelasan yang benar-benar memuaskan untuk asal usui IBN -? tidak

dapat diberikan saat ini. Selama saya belum bisa membantah teori Zorc dan
memberikan penjelasan yang lebih balk, saya menganggap IBN -? sebagai
bentuk turunan dari AP (FHP/HP), *5, *H, atau *?, atau MPP *?. Jika
IBN memperlihatkan saya merekonstniksi MP *-?; jika IBN mempunyai
-0, saya merekonstniksi MP *0; jika IBN tidak mempunyai bentuk turunan,
atau mempunyai bentuk turunan dengan -ay, yang sepadan dengan MB, BH -
a, MIN, SWI -0, JKT -e, saya merekonstniksi MP *-(?).

c. JKT
JKT -? adalah sebuah inovasi: tidak ada faktor penentu untuk kemunculannya
yang dapat diberikan selain kenyataan bahwa beberapa subdialek JKT lebih
sering mempergunakaimya dan sering dalam pola yang lebih teratur
dibandingkan subdialek Mester.^® Mungkin ini disebabkan pengaruh dari SUN,
yang [?] nonfonemisnya terdengar sesudah semua vokal akhir. Chaer
memberikan cukup banyak bentuk varian dari subdialek yang berbeda-beda.
Terutama untuk leksem yang mencerminkan MP *-a(?), Chaer memberikan
bentuk Kebayoran selain bentuk Mester, misalnya: apa? (Kebayoran), ap^
(Mester); bawa? (Kebayoran), bawe (Mester). Dalam Mester, -? bisa muncul
sesudah vokal apa saja, misalnya;
as6 'mengaso' kutu? 'kutu badan'
c@nte 'sejenis tanaman' guru? 'guru'
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mati? 'mati' can? 'cari'

nasi? 'nasi' jahe? 'jahe'
tume 'kutu kepala' piso? 'pisau'

Leksem yang berakhir dengan e atau 6 masing-masing sering mempunyai
varian dengan deretan el atau d? akhir (bandingkan 3.1.2), misalnya:

ja(h)e jah^? 'jahe'
bego begd? 'bodoh, bego'
lego lego? 'jual'

JKT berbeda dari IBN -? dalam hal berikut:

1. Bunyi tersebut terdapat dalam kata pinjaman (yang mempunyai vokai akhir
dalam bahasa asal), misalnya:

gum? 'guru'(< SKT);
kund 'kuno' (< JW);
l@mari? 'lemari' (< FOR);
mani? 'air mani'(< AR).

Namun dalam kata pinjaman yang lain bunyi tersebut tidak muncul, misalnya:

tempd 'tempo, waktu'(< FOR);
waktu 'waktu' (< AR).

Bandingkan juga kiju, k@pale, cuke, cabelca.be? dan tabe, yang padanannya
mempunyai -? dalam IBN (lihat di atas).

2. Bunyi tersebut kadang-kadang muncul sesudah vokal akhir yang
berkembang dari diftong AF (bandingkan 7.1b), misalnya:
mati? 'mati' < MFF *matey pano? 'panu' < MFF *panaw
ati? 'hati' < MFF *qatey piso? 'pisau' < MFF *pisaw
kayu? 'kayu' < MFF *kahiw k@bo? 'kerbau' < MFF *karebaw
tetapi bandingkan juga:

padi 'padi' < MFF *pajey
bum 'bum' < MFF *buRew
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rantd 'rantau' < MPP *rantaw

dami/dame 'damai' < MPP *damay

3. Bunyi tersebut sering mempunyai varian dengan 0 akhir; dalam hal ini
vokal sedang yang lebih rendah dalam varian dengan biasanya berubah
menjadi vokal sedang yang lebih tinggi (misalnya begd - bdgd? ja(h)e —
jahe?, lihat di atas).
Dalam dua leksem, bunyi itu ditemukan sesudah vokal yang secara historis
mempunyai +/2 yang mengikutinya, yaitu tuju? 'tujuh', dan&wm? 'penis'.^'
Kemunculannya tidak sepadan dengan bunyi laringal akhir dalam AP, seper-
ti yang diperlihatkan dalam bentuk turunan JKT dari rekonstruksi yang di-
berikan oleh Zorc (lihat di atas).
- Hanya dalam dua leksem,^^ JKT -? sepadan dengan AP yaitu *CebuS
> t@bu? dan *Cu:meS > tumi?.

- Sama sekali tidal^^ ada leksem yang menunjukkan bunyi tersebut sepadan
dengan AP *H: dalam tujuh leksem JKT mempunyai untuk AP *H (yaitu
bare, baru, daki, j@rami, lime, tai, dan yu), dalam satu leksem JKT
mempunyai -k (t@lapak), dan dalam satu leksem JKT mempunyai -? dan
juga 0 (yaitu tau 'tahu' dan tau? 'nggak tahu').

- Dalam empat leksem, JKT - ? sepadan dengan AP *? (yaitu bapafdatu/?,
nasi?, dan nini?, tetapi bandingkan juga n.b. dalam 5.4); dalam enam
leksem JKT mempunyai -0 untuk AP *? (ode, ij-aku ('mengaku'), buke,
narjke, paku, tabe); dalam satu leksem JKT mempunyai -ij (mama/ij, kata
pinjaman dari SUN? bandingkan 5.4.4), dan dalam dua leksem JKT mem
punyai -k (bera/k dan t@kuk).

- Hanya dalam satu leksem JKT mempunyai -? yang sepadan dengan MPP
*/i (yaitu d@pe?y, dalam delapan leksem JKT mempunyai 0 (yaitu
anu/ano, buku, burje, i]ilu, paku, p@nu, sagu, dan tuli)-

- Sebaliknya, JKT -? sepadan dengan AP dalam dua leksem (yaitu kutu?,
susu?) dan mempunyai dalam empat leksem (yaitu, batu, b@li, mat^, dan

Dengan mempertimbangkan pembahasan di atas dan kesepadanan bunyi di
antara isolek-isolek yang kita bandingkan, saya merekonstruksi MP *k akhir
berdasarkan MB, BH, IBN, JKT -k, MIN, SWI -?, dan MP *? berdasarkan
IBN -?, i.l. 0.
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3.4.2.1 MP *p akhir > MIN -?, i.l. -p
Contoh

*hat@p 'atap' (3.4.1.2);
*his@p 'isap, hirup'; MB (h)isap, MIN iso?, BH hisap, isap,^° SWI

isap, JKT is@p;
*l@tup 'letup'; MB, SWI l@tup, BH latup 'letup, meledak', MIN

latuy? 'keseleo, salah urat', IBN l@tup 'letup, letusan';
"^sisip 'tambah, sisip' (3.1.3.5; bandingkan juga 4.4).

3.4.2.2 MP *t akhir > MIN -?, 1.1. -t
Contoh

*b@lut 'binatang melata, belut'; MB, SWI b@lut, MIN baluy? 'id.',
IBN b@lut 'cacing';

*pulut 'lengket'; MBpulut, MINpuluy? 'id.', SWI, IBNpulut 'ketan';
*s@mpit 'sempit, ketat'; MB, SWI, IBN, JKT s@mpit, MIN sampi?;
*s@s@t 'sesat'; MB, SWI s@sat, MIN sase?, BH sasat, IBN t@sat

(bandingkan 3.8.1), JKT s@s@t.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan: JKT -r yang sepadan
dengan -t dalam isoiek-isolek lain.

Dalam tiga leksem JKT mempunyai -r yang sepadan dengan i.l. -t.
Ketiga leksem tersebut adalah:
lal@r 'lalat'; MIN lale?, i.l. lalat\

pus@r 'pusar'; SWI, IBNpusat 'id.', MB, BHpusat, MINpuse? 'pusat,
fokus; pusar';

ul@r 'cacing, tempayak, ulat'; MB (h)ulat, MIN ule?, BH hulat, SWI, IBN
ulat.

Ketiga leksem ini, lal@r, pus@r, dan ul@r, mungkin dipinjam dari JW
(bandingkan JW lal@r, pus@r, ul@r, dengan makna yang sama).
Kemungkinan lain adalah bahwa JKT -r mencerminkan MPP *-j; dalam hal
ini, bentuk turunan MP yang terpisah hams direkonstmksi (mungkin *-d?).
Namun, ini sangat tidak mungkin karena MPP *-j biasanya dicerminkan
sebagai -t, dan karena dalam materi itu tidak ditemukan bukti lagi untuk
rekonstmksi bunyi hambat bersuara akhir leksem MP.

Bandingkan juga bentuk tumnan JKT yang lain untuk leksem MPP
dengan *-j:
MPP *kunij 'kunyit' > JKT kunit (bandingkan *kunit, 3.6.1.2);
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MPP *ubaj 'obat' > JKT dbat 'id.'. (3.1.2.2).
Ada satu leksem dalam JKT yang mempunyai bentuk kembar dengan -

-d\

MPP *qamd 'hanyut' > JKT amt, anud, dan MB (h)anut, MIN anuy?, BH
hahut, SWI, IBN afiut 'id.'.

Saya menganggap JKT lal@r, pus@r, dan ul@r sebagai kata pinjaman
dari JW, dan saya merekonstruksi:
*lal@t 'lalat'

*pus@t 'pusar'
*hul@t 'cacing, tempayak, uiat'
*hanut 'hanyut'.

3.4.2.3 MP *k akhir > MIN, SWI -?, i.I. -k
Contoh:

*lu0(u@)k/*t@/luk 'teluk; sudut' (bandingkan 3.10); MB, IBN, JKT t@/luk,
MIN ta/lu^?, BH luuk, ta/luk 'tempat yang dalam di dalam sungai',
SWI t@/lue? 'teluk';

*minak 'minyak'; MIN, SWI mina?, i.I. minak\
*t@t@k 'tetak, bacok'; MB, IBN t@tak, BH tatak, SWI t@ta? 'id.', MIN

tata? 'potong, sayat, membatasi sesuatu', (bandingkan MPP
*tektek 'penggal, potong');

*tasik 'laut'; MB tasik 'danau, laut'; MIN (dalam teks) tasie? 'danau', IBN
tasik 'laut';

*bilik 'gedek; ruangan kecil yang tersekat'; MB bilik, MIN bilie? 'ruangan,
ruangan kecil yang tersekat', SWI bilie? 'kamar tidur', IBN bilik
'ruangan, terutama dalam tempat kediaman yang panjang', JKT bili
'gedek'.

Kesepadanaii tak teratur: MP *-k > -t
Dalam beberapa leksem, IBN mempunyai t- yang sepadan dengan

MIN, SWI -?, i.I. -k. Dalam semua leksemberikut, vokal silabel akhir adalah
/, misalnya;
c@r@dit, c@r@dik 'cerdik' < *cVr(@)dik
itit 'itik'; SM, BH itik, MIN, SWI itie?\
gundit 'gundik'; MB, BH, JKT gundik, MIN gundie?-,
rubit, rubik, 'robek'; MB robek ( < JW menurut Klinkert), JKT rdbik\
tarit, tarik 'tarik, tarik dengan kencang' < *tarik 'tarik' (3.1.2.3).
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Leksem-leksem ini pasti merupakan kata pinjaman dari SAR, dan *-k
biasanya menjadi / di depan i (Collins 1987: Lampiran 4).^'
Leksem-leksem lain yang kurang mungkin dipinjam memperlihatkan k akhir,
seperti tasik, bilik (3.4.2,3), tarik (3.1.2.3), p/udik (3.5.2), dan sebagainya.

Untuk perangkat kata seasal di atas, saya merekonstruksi:
*gundik 'gundik';
*itik 'itik';
*rubik 'robek*.

Ketidaksepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan: MP *-k > IBN
*-? (fonemis)
1. IBN -? sepadan dengan SWT -?, i.l. -k, dalam:
badi? 'badik, pisau belati bermata satu'; MB, BH badik, MIN badie? (Van

den Toorn badi?), SWI badie?-,
cura? 'corak'; MB corak, MIN cura?, cora?, SWI cura?-,

bat?, dalam bat ... pin ... 'baik ... maupun ...'; MB baik dalam baik ...
maupun ...;

g@mu? 'gemuk'; MB, JKT gemuk, SWI gemue?;
sara? 'pisah'; MB, BH sarak, SWI saxa? 'pisah, cerai'.

Untuk MB *badik, dan sebagainya, tampaknya kesepadanan IBN lebih
asli daripada kesepadanan dari isolek lain, bandingkan HP *badi? 'pisau' dari
Zorc, dan saya merekonstruksi MP *badi? 'badik'. Namun, untuk perangkat
kata seasal yang lain saya merekonstruksi:
*curak 'corak';
*g@muk 'gemuk';
*sarak 'pisah'.

2. Dalam satu leksem, BH dan SWI mempunyai -t yang sepadan dengan IBN
- ? , i.l. -k:

BH garu't, SWI gaxut/garut, IBN garu? 'garut, garuk'; MB, JKT garuk 'id.',
MIN game? 'kasar'. Namun, ada juga MB gam 'menggaruk dengan ujung
tumpul', gamt 'menggosokkan satu sama lain (dari dua permukaan yang
bersentuhan)', MIN gayu? 'garuk', BH gam 'garuk'.
Pelbagai akhiran dari leksem-leksem ini mencerminkan nilai simbolis
bunyinya. Varian-varian tersebut mungkin sudah ada dalam MP, danditautkan
dengan makna yang agak berbeda satu sama lain dalam setiap isolek. Saya
merekonstruksi:
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*garuk/garut/*garu? 'garut, garuk'.

3.4.2.4 MP ♦? akhir > IBN -?, i.l. 0
Contoh (diambil dari bukti Zorc dalam 3.4.2b):
*aku?

*anu?

*baru?

*bAlai}a?
*buku?

*buta?

*daki?

*datu?

*d@pa?

*hula?

*isi?

*jaja?

jArami?
*jawa?
*jera?
*kaka?

*k@nu?

*kita?

*l@i)a?

*muda?

'mengaku'; BH t.k.s., IBN aku?, i.l. aku;
'anu" (3.6.1.2);
'pohon warn'; MB, MIN, BH, SWT bant, IBN baru?;
'belanga' (bandingkan 3.1.3.3);
'buku, mas'; IBN buku?, i.l. buku;
'buta'; MB buta, MIN, SWI buto, IBN buta?, JKT but^\
'daki'; IBN daki?, i.l. daki;
'kepala suku'; MB datu/k, BH datu, MIN datue/? '(gelar untuk
patjulu); kakek', JKT datu/? 'kakek', SWI datue/? 'kepala
pasar (tempat tinggal untuk orang asing)', IBN datu?
'bangsawan, penghulu adat' (bandingkan 5.4 n.b. untuk MB -/k,
MIN, SWI, JKT -/?);
'depa'; MB d@pa, MIN dapo, BH dapa, SWI d@pOy IBN
d@pa?, JKT d@pi;
'menjaga, mengawasi'; IBN ila? (tidak ada kata seasal dalam
i.l., tetapi bandingkan FHP *qila?);
'daging, isi'; IBN isi? 'id.', i.l. isi (bandingkan 5.7 (103));
'jaja'; MB, BRjaja 'id.' SWIjajo 'pemalang', IBN (Zorc)ft@-
jaja? 'membawa (barang-barang)','(Richards) daja?, jaja?
'jaja';
'jerami'; MB, SWI, JKTy@ram/, MIN jarami, IBN j@rami?\
'sejenis padi-padian'; MB jawa, SWI jawo, IBN jawa?\
'jera'; MBy@ra, MiNyaro, BH jara, SWI j@xo, IBN j@ra?\
'kakak'; MB kaka/k, BH kaka, SWI kaka/?, IBN aka?, JKT
kaka/tj 'id.', MINkako, kaka/? 'kakakperempuan' (bandingkan
5.4 n.b. untuk MB -k, MIN, SWI -/?, JKT -/n, dan hilangnya
*k dalam IBN);
'partikel kutipan)'; IBN k@nu? (bandingkan HP *kenuh);^^
'kita' (bandingkan 3.2.3);
'wijen; minyak wijen'; MB l@fja, BH /oija, IBN l@ija?, JKT
l@ne

'muda, mentah'; IBN muda? 'id.', MB muda, MIN, SWImudo
'muda, mentah, (wama) muda';

109



*nafjka':

*nasi?

*rjilu?

*paku?
*paku?
*palu?
*pari?
*p@nu?

*puki?
*@ru

*sagu?

*sawa?

*sida?

*t@ku?

*tiku?

*til3a?

*tuli

*tuma?

'nangka'; MB, BH naijka, SWI nar]ko, IBN naijka?, JKT
natjke\
'nasi'; IBN aj/?(hilangnya *n- takdapatdijelaskan)", i.l. nasr,
'ngilu'; IBN nilu?, SWI ijilu, nilu, i.l. nilu (IBN, SWI n tak
dapat dijelaskan; mungkin palatalisasi disebabkan i yang
mengikutinya?);
(1) 'paku, pasak'; IBNpaku?, i.l. paku\
(2) 'tanaman paku, pakis'; MB, MIN, SWI paku, IBN paku?-,
'memukul'; MB, MIN, SWIpalu, IBN palu?-,
'ikan pari'; MB, MIN pari, IBN pan?-,
'penyu'; MB, JKT p@nu, IBN p@nu? (MIN pafiu 'burung
yang tinggal dekat laut dan memangsa bangkai' mungkin bukan
merupakan kata seasai);
'puki'; MB, BH puki, IBN puki?-,
'pohon cemara'; MB (@)ru, IBN ru?-, juga BRU am (Prentice
P.O.);

'sagu'; MB sago, sagu, BH, SWI sagu 'hati pohon sagu', MIN,
JKT sagu, IBN sagu? 'bulatan sagu yang sudah dimasak';
'ular sawah' (3.3.2);
'mereka'; IBN sida? 'id.', BH sida "Anda (sopan)'
(Suryadikara 1981:196), bandingkan juga KCI sid@, Melayu
Bukit sidc^ 'Anda (sopan)';
'tekuk'; IBN t@ku? 'id.', MB t@ku 'ditekuk', JKT t@kuk (-k
tak dapat dijelaskan) 'melipat';
'tekuk'; IBN tiku? 'id.', MB tiku 'tikungan';
'butiran makanan yang terselip di gigi'; IBN tiija? (bandingkan
FHP *CiljaS, t.k.s. dalam i.l.);
'tuli'; IBN tuli? 'congek', MB, BH, SWI, JKT tuW,
'kutubadan'; MB, BH tuma, MIN, SWI tumo, IBN tuma?, JKT

tume?.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan: MB -k dan/atau MIN -
?, BH -k, SWI -?, JKT -k/-? yang sepadan dengan IBN -?.

Dalam leksem-leksem berikut, satu isolek atau lebih mempunyai -k
(MIN, SWI -.'') yang sepadan dengan IBN -?, lA.e:
1. MB, BH bali/k 'membalikkan, membalas', MIN balie/? 'belakang,

berlawanan, kebalikan; kembali', SWI balie/? 'kembali,melakukan
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untuk kedua kalinya, pulih', JKT bdlak/balik 'bolak-balik'; bandingkan
juga MB, JKT k@mbali 'kembali', uarj ~ 'uang kembali', MIN
kumbali 'kembali';

2. MB bera/k, BH bahira, IBN bira?, JKT bera/k 'berak' (bandingkan
3.1.2.5);

3. MB buka/k, buka, MIN buka/?, buko, BH buka, SWI buka/?, IBN buka?,
JKT buke 'buka', SWI buko 'besar';

4. SWI pala/?, MB k@pala, MIN kapalo, BH kapala, IBN pala?, JKT
k@pale 'kepala';

5. MBpinta/k,pinta, BHpinta 'permintaan', MINpinta/?,pinto, IBNpinta?,
JKT pinte 'minta';

6. MB tabi/k, MIN, SWI table/?, IBN tabi?, JKT tabe 'tabik, salam';
7. MB tapak, t/@l/apak, MIN tapa, BH t/al/apak, SWI tapa?, t/@l/apak,

IBN tapa?, JKT t/ @l/apak 'telapak, lagi pula BH tapak 'tampar', dan
JKT tapak 'jejak kaki'; Zorc menganggap IBN tapa sebagai bentuk
turunan dari FHP *dapaH (lihat di atas);

8. MB ti/da/k, MIN in/da?, BH ka/da, IBN m/da?, JKT n/da/? 'tidak'.

MB tabi/k dan sebagainya ( < SKT) dan ti/da/k dan sebagainya
sering digunakan tersendiri, yang satu sebagai salam dan yang lain sebagai
penyangkalan. -k/-? akhir sering digunakan sebagai sapaan. Sapaan, salam,
dan penyangkalan mempunyai kesamaan sehingga dapat merupakan kalimat,
dan ketiganya digunakan secara terpisah. Penjelasan yang mungkin dilakukan
untuk -k/-? akhir dalam tabi/k dan sebagainya, ti/da/k dan sebagainya, dan
peristilahan kekerabatan adalah bahwa bunyi tersebut pada awalnya merupakan
penanda sintaktis untuk kata-kata yang muncul tersendiri (bandingkan 5.4 n.b.
untuk -k/-? dalam peristilahan kekerabatan). Untuk leksem 1-5 dan 7, tidak
ada penjelasan (sementara) yang tersedia. Dalam semua leksem ini, IBN
mempunyai -? ; dalam isolek-isolek lain tidak ada pola teratur yang dapat
ditemukan dalam kemunculan -k/-?. MB k@pala dan sebagainya dipinjam
(dari SKT). IBN tanpa sebagai bentuk turunan dari HP *dapaH merupakan
masalah, karena t awal dalam IBN (dan dalam i.l.) tidak sepadan dengan FHP
*d-. Lagi pula, IBN tapa? tidak sepadan dengan isolek-isolek lain, yang
kesemuanya mempunyai -k/-? yang sepadan dengan IBN -?. Berdasarkan
kesepadanan di atas, say a membuat rekonstruksi berikut:
*bali? 'membalikkan; kembali';
*buka? 'buka';
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*pintar?/*pintak 'permintaan, minta';
(?, k) 'telapak';

*da? 'tidak'.

3.4.2.5 Jika ragu-ragu, MP *-(?) direkonstruksi, yaitu apabila IBN
mempunyai bentuk kembar, apabila diftongisasi berlaku pada kesepadanan
IBN, atau apabila tidak ada padanan IBN. Misalnya:
*ada(?) '(tidak) ada'; MB, BH ada, MIN (biasanya dalam teks) ado,

JKT ad^, IBN n/aday 'tidak (ada)';
*buija(?) 'bunga'; MB burja, MIN, SWI buijo, IBN buijay (bandingkan

3.2.3), JKT bufie\
*hulu(?) 'kepala; bagian atas; hulu; pegangan, gagang'; MB (h)ulu,

BH hulu, MIN ulu 'pangkal pedang; mulai, yang pertama;
hulu', SWI ulu 'mulai, yang pertama; hulu'; IBN ulu?
'arti', tetapi ulu 'pegangan, bagian atas; hulu';

*huma(?) '(tanah) pertanian' (3.2.3);
*mama(?) 'paman (dari pihak ibu)'; MB mama/k 'paman/bibi dari pihak

ibu', MIN mama/? 'paman dari pihak ibu', SWI mama/?, JKT
mama/? 'paman' (bandingkan n.b. dalam 5.4 untuk MB -/k,
MIN, SWI, JKT-/.5');

*susu(?) 'susu'; IBN tusu, JKT susu?, i.l. susu, tetapi juga IBN tusu?
'mengisap';

*tuba(?) 'tuba, racun ikan'; MB, BH tuba, MIN, SWI tuba-,
*tuha(?) '(orang) tua' (3.2.3(1)).

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan
IBN mempunyai -h yang sepadan dengan -o dalam i.l. dalam: IBN

paah 'paha'; MB, BH paha, MIN pao, JKT pake {-h tak dapat dijelaskan);
untuk perangkat itu say a merekonstruksi:
*paha(?) 'paha'.

3.4.2.6 Dalam leksem-leksem lain yang diberikan oleh Zorc, 0 direkonstruksi
(yaitu Jika IBN mempunyai vokal akhir).
Contoh:

'saya'; MB, BH, SWI, IBN aku;
*dahi 'dahi'; MB, BH dahi, MIN dai, IBN (puitis) dav,
*/a 'ia'; MB, IBN ia, MIN /o," BH hia^^ (-h tak dapat dijelaskan), JKT
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ie (bandingkan AP *(000);
*kami 'kami'; JKT t.k.s. i.l. kami\
*kuku 'cakar, kuku'; IBN kuku 'cakar', JKT kuku, i.l. kuku 'cakar, kuku'-
*siku 'sikut, siku'; (JKT sikut < JW), i.l. siku-
*tali 'tali'; s.i. talif
*t@bu 't@bu'; MB. SWT, IBN t@bu, MIN tabu, JKT t@bu^-
*tunu 'panggang'; MB, SWI, IBN tunu.

3.5 Konsonan hambat bersuara dalam MP
Konsonan bersuara yang terdapat dalam isolek-isolek Melayik adalah b, d, j,
dan g. Semua konsonan ini muncul pada posisi awal, antarvokal, dan
postnasaal (lihat 3.6.2), dan sepadan dalam semua isolek dalam semua posisi,
kecuali untuk IBN b dalam lingkungan a__a yang biasanya sepadan dengan w
dalam semua isolek lain. Berdasarkan kesepadanan ini direkonstruksi MP *b,
*d, *j, dan *g. Kesepadanana IBN b, i.l. vv dalam lingkungan | aji
direkonstruksi sebagai MP *b: perubahan MP *b menjadi MB, MIN, BH,
SWI, JKT w (dengan berkurangnya penutupan) secara fonetis lebih masuk akai
daripada perubahan MP *w menjadi IBN b-, lagi pula, IBN b dalam
lingkungan ini adalah retensi dari MPP (Blust 1981:459).

3.5.1 MP *b

Contoh:

*bul@t
*beri?

*bintaQ
*bubu

*l@bih

*t@bu

*tumbuh

*tambah

*gambar
*l@mbut

*kaban

> IBN bt i.l. w I fl fl; di posisi lain *b > i.l. b

'bulat'; MB, BH, SWI bulat MIN bale?, JKT bul@t;
'beri'; MB, JKT b@ri, MIN, BH bari, IBN b@ri? 'pemberian'
'bintang'; i.l. bintai]\
'bubu, perangkap ikan dari bambu'; MB, BH, IBN, JKT bubu;
'lebih'; MB, IBN l@bih, MIN labi^, BH labih, SWI l@bie(h),
JKT l@bi;
'tebu' (3.4.2.6);
'tumbuh'; MB, BH, IBN tumbuh, SWI tumbue(h), JKT tumbu;
'tambah'; SWI tamba(h), JKT tambe, i.l. tambah;
'gambar'; MIN gamba, SWI gambax, i.l. gambar;
'lembut'; MB, SWI, IBN l@mbut, MIN lambuy?, BH lambuV,
'kawan, pengikut; kawanan, kelompok'; MB, JKT kawan, BH
kawal (-1 tak dapat dijelaskan)'® 'kawan, pendukung', MIN
kawan 'kawan, budak', SWI kawan 'pengikut, kawan; kawanan,
kelompok'; IBN kaban 'hubungan(manusia); kelompok, kawan.
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kawanan';

*taban 'bawa lari, tawan'; SWI tawan/an 'tawanan perang', IBN taban
'bawa lari', i.l. tawan 'tawan';

*laban 'lawan'; melawan'; MB, MIN, BH, SWI lawan 'id.', IBN
laban 1. melawan; 2. karena', JKT lawan '1. musuh; 2.
seseorang yang ikut makan nasi';

*bah/babah 'bawah'; MB, MIN, BH bawah, SWI bawa(h), IBN bawa(h),
IBN bah (Rich.), JKT bawe; bandingkan juga SAR bah (Collins
1987:83), KD ka-babah (Dunselman 1949:62) 'bawah'.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan:
Dalam beberapa leksem, IBN tidak mencerminkan *b-.

antu? 'bantu'; MB. MIN, BH, JKT bantu\

aris 'pembagian, batas' (bersama dengan bans 'baris', garis 'garis', dan
taris 'garis'); SWI baxis, i.l. baris 'garis lurus';

arjkarufj 'kadal'; MB b@tjkarufj, MIN blTjkarudr), BH bii]karur]/an\ (Wilk.
juga Melayu Kedah m@ijkarui3, c@ijkaruij)\

isan 'keluarga dari pihak menantu' < *ba/isa(a)n (3.1.2(5));
isik 'bisik'; MIN, SWI bisie?, i.l. blsik\
ukay 'bukan' (bersama dengan bukay 'yang lain'); MB, MIN, SWI bukan^

MIN bukan, ukan, JKT bukan (kata pinjaman? lihat di bawah),
Kemungkinan penjelasan untuk hilangnya buny i ini adalah pembentukan

balik, artinya, *b ditafsirkan kembali dalam IBN sebagai prefiks b(@)-, yang
menghasilkan leksem sekarang ini. Penjelasan yang lain ialah bahwa IBN
mencerminkan keadaan asli, dan bahwa isolek-isolek lain berisi prefiks b-
yang telah mati. Ini mungkin terjadi dengan isik/bisik karena leksem ini sering
mempunyai prefiks verba intransitif (bandingkan IBN b-isik, MB ber-bisik,
dan sebagainya). Namun, penjelasan ini tidak berlaku bagi MB b@tjkaruij
atau MB baris, dan sebagainya, karena keduanya merupakan nomina yang
mengacu kepada sesuatu yang kongkret.

MB bukan dan sebagainya mempunyai kata seasal dalam banyak bahasa
di luar kelompok Melayik. Semua kata seasal ini mencerminkan MPP *@
dalam silabel akhir, bandingkan MPP *buken (Blust 1970) dan *beken (Blust
1980). Dengan mempertimbangkan bentuk purba ini, say a menafsirkan JKT
bukan sebagai kata pinjaman dari MB.

Berdasarkan perangkat kata seasal di atas saya merekonstruksi:
*bantu? 'bantu';
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*baris 'garis (lurus)';
*b@l}karuij 'kadal';
*(b)isik 'berbisik';
*buk@n 'bukan; lain' (bandingkan MK bukan' lain', Coedes 1930:39-40

dan 78).

3.5.2 MP > rf

Contoh:

*dada 'dada'; MB, BH, IBN dada, MIN, SWI dado, JKT dade\
*duri? 'duri'; SWI duxi, IBN duri?, i.l. duri\

*hidui] 'hidung'; MB, BH hiduirj, MIN iduSrj, i.l, iduf)\
*mandi? 'mandi'; IBN pandi? (dengan p- melalui pembentukan balik),

i.l. mandi;

*pindah 'pindah'; SWIpinda(h), JKTpindi, i.l. pindah;
*tadi? 'tadi, sebelumnya'; IBN tadi?, JKT tadi, tade, i.l. tadi\
*tanda 'tanda'; MIN, SWI tando, JKT tandd, i.l. tanda;

*m/udi/k 'kehulu sungai, melawan arus'; MB, BH m/udi/k, MIN, SWI
m/udi?/?, IBN p/udi/k (pembentukan balik 'ke hulu
sungai', JKT m/udi/k 'ke selatan; pulang ke kampung
halaman' (lihat 5.2); untuk *m/- dan *-/k (lihat 6.8).

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dyelaskan
SWI mempunyai g-, IBN 0-, yang sepadan dengan i.l. d- dalam SWI

gaxi, IBN ari, i.l. din 'dari'; untuk leksem ini saya merekonstruksi:
*dari 'dari'.

3.5.3 MP y > SA.j
Contoh:

*jah@t
*jalan
*jual
*taj@m
*tujuh

*tunjuk

'jahat' (3.1.1.5 KTt.);
'jalan' (3.2.3(1));
'jual'; SA.jual;
'tajam'; JKT taj@m, i.l. tajam\
'tujuh'; MIN tujueh, SWI tujue(h), JKT tuju? (3.4.2c), i.l.
tujuh\
'pinjam'; MB, SWI p/injam, BH ifijam, IBN injaw, JKT
pi/inj@m\ ^
'tunjuk; telunjuk'; MB t/@l/unjuk, SWI tunjue?, JKT
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t/@l/unjuk 'telunjuk', MIN tunju??, BH, IBN tunjuk
'menunjuk, menyatakan; jari tangan', MB tunjuk 'menunjukkan,
menyatakan'.

n.b.: Dalam IBN disimilasi regresif dengan d terjadi jika dua silabel
berikutnya dimulai dengan *J, misalnya:

*JanJi 'janji, persetujuan'; IBN danji 'persetujuan', JKT JanJi (3.6.2), i.l.
JanJi 'janji, persetujuan, syarat';

*JiJir 'baris'; MB JeJer 'berjejeran', IBN nijir (dijir) 'menjejerkan'.

3.5.4 MP *g > i.l. g
Contoh:

*dagi^ 'daging'; MIN dagi^, (IBN dagin dari SAR, lihat 3.6.3.3
KTt.), i.l. dagiij\

'gigi'; s.i. gigi\
*g@li? 'geli'; MB, SWI, JKT g@//, MIN gali, IBN gm?\
*sar)gul 'sanggul'; MB, BH, SWI, IBN saijgul, MIN saijgue;
*tai3ga? 'tangga'; MB, BH taijga, MIN, SWI taijgo, IBN tarjga?, JKT

tai]ge.

3.6 Konsonan nasal dalam MP

3.6.1 Pada posisi awal dan antarvokal, empat konsonan nasal, yaitu m, n, n,
dan fj, sepadan dalam semua isolek; berdasarkan kesepadan tersebut saya
merekonstruksi MP *m, *n, *n, dan *];}.

3.6.1.1 MP *m awal dan antarvokal > s.i. m
Contoh:

*ma/buk 'mabuk'; MIN, SWI mabue?, JKT mabdk, i.l. mabuk;
*mafkan 'makan'; IBN makay (3.2.3), i.l. makan\
*ma-l@(h0)@m 'malam'; JKT mal@m, i.l. malam (bandingkan 5.1.4);
*kami 'kami' (3.4.2.6);
*l@niah 'lemah, lembut'; MB l@mah, MIN, BH lamah, SWI l@ma(h),

IBN(hanya dalam lagu) l@mah, JKT l@me;
*rumah 'rumah' (3.1.1.3).
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3.6.1.2 MP awal dan antarvokal > s.i. n

Contoh;

*naik 'naik'; MB, BH naik, SWI naie?, IBN tik/i? (3.1.3.2 n.b.), JKT naek\
*nanah 'nanah'; SWI nana(h), JKT none, i.l. nanah;
*nibuij 'pohon nibung'; MB, SWI, IBN nibuij, MIN nibuejj;
*anu? 'anu'; IBN anu?, JKT anu, and, i.l. anu;
*k@na 'kena'; tepat, sesuai'; MB k@na, MIN kanay (-y tak dapat dijelaskan),

BH kana, SWI k@no, IBN k@na?, JKT k@n^;

*panas 'panas matahari'; MINpaneh, i.l. panas.

Kesepadanan tak teratur: palatalisasi +n yang mendahului +/.
MIN biasanya mempunyai bentuk kembar dengan konsonan nasal

palatal dalam leksem yang mempunyai n yang mendahului i atau ie, misalnya:
bani^, bani&i 'benih' < *benih
ninie/?, ninie/? 'nenek' < *nim? (3.1.2.1);
kanierj, kanieij 'kening' < *k@niij (3.1.2.1);
barani, barani 'berani'; MB, IBN, JKT b@rani, SWI b@xani.

Ada satu leksem yang mempunyai varian-varian dengan konsonan nasal
yang dipalatalisasi dan yang tidak dipalatalisasi yang tidak langsung
mendahului i/ie:

namieh, namieh 'hampir, semua kecuali' (tidak ada padanan).
Dalam ja/fio, ja/no 'katanya' dan ti/fio. ti/no^^ 'baiklah, biarkan', tidak

ada kesepadanan yang terlibat; benmk-bentuk kembar ini mencerminkan dua
varian dari sufiks posesif MIN (-no dan -no, yang merupakan bentuk turunan
dari MP *-na (lihat 5.5.1.3-4)).

Dalam beberapa leksem, SWI mempunyai n di depan i yang sepadan
dengan bentuk kembar yang mempunyai n dan n dalam isolek-isolek lain:
niux 'nyiur'; MIN iu?, niue, MB, BH, IBN niur;
buni '1. bunyi; 2. tersembunyi; bersembunyi'; MIN buni, buni '1. bunyi; 2

2. tidak terus terang', MB buni '1.bunyi; 2. tersembunyi', BH buni
'bunyi, suara', IBN, JKT buni 'bunyi, suara'; (juga MB, JKT
s@mbuni, MIN sambuni, sambuni 'bersembunyi; tersebunyi');

suni 'sunyi, kosong, sepi'; MIN suni, suni, MB, BH, IBN suni.

Ada satu leksem dalam MIN yang mempunyai benmk kembar dengan
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fi dan n yang sepadan dengan konsonan nasal palatal dalam isolek-isolek lain:
kuni?, kuni? 'loinyit, kunir'; MB, SWI, IBN, JKT kunit\ bandingkan juga

BAC kufiit 'kuning',

Untuk semua leksem di atas saya merekonstruksi konsonan nasal
alveolar. Palatalisasi konsonan nasal alveolar di depan vokal depan tinggi jauh
lebih mungkin daripada perubahan dari *n menjadi n dalam posisi ini. Lagi
pula, Dempwolff (1938) merekonstruksi *n dalam leksem MPP berdasarkan
MB b@nih, nene/k, k@nir), b@rani, niur, buni (2. tersembunyi;
bersembunyi'), dan kufiit. Beliau merekonstruksi MPP *buni 'pengumuman'
berdasarkan MB buHi 'bunyi' dan dua bentuk urunan lain yang tidak sah,
yakni Tagalog bunyi 'orang terkenal, kemasyhuran' (kata pinjaman, seperti
yang Beliau sendiri katakan; mungkin dari isolek Melayu; bandingkan juga
Wolff 1976:357) dan Ngaju nambuni 'mengumumkan secara rahasia' yang
maknanya lebih mendekati bufii (2) daripada bufii (1). Oleh karena itu, bukti
ini sangat lemah untuk MPP *bufii. Rekonstruksi berikut dibuat berdasarkan
perangkat kata seasal di atas:
*bArani 'berani';
*buni 'sesuatu yang tidak kelihatan (tersembunyi, atau bunyi)';
*kunit 'kunyit; kuning' (bandingkan 5.7 (150));
*niur 'nyiur';
*suni 'sunyi'.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan
IBN tidak mencerminkan *n- dalam:

asi? 'nasi' < *nasi? (3.4.2.4).
Untuk IBN ini? < *nini?, lihat 5.4.2.

3.6.1.3 MP *n awal dan antarvokal > s.i. n
Contoh:

*fiaman 'nyaman'; MB, BH, JKT fiaman, IBN riamay (3.2.3(1));
"^fiamuk 'nyamuk'; MIN, SWI Hamue?, i.l. namuk\
*fiawa 'nyawa' (3.3.2);
*afiam 'anyam'; MIN afiam, ayam BH ayam (MIN, BH y tak dapat

dijelaskan),**® i.l. arlam\
*k@fiaij 'kenyang'; MIN, BH kafiaij , i.l. k@fiarj;
'^tafia? 'tanya'; MB tafia, MIN, SWI tafio, IBN tafia?, JKT tafid.
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(?)
*ij@ri?

*'Qilu?

*haij@t

3.6.1.4 MP ♦ T] awal dan antarvokal > s.i. ij
Contoh:

'nganga'; MB, BH ijaija, MIN, SWI fjafjo, JKT rjafje-,
'ngeri'; MB, JKT MIN rjari 'id.', IBN i]@ri? 'sedih,
putus asa';
'ngilu' (3.4.2.4);
'langit'; MIN "larji?, i.l. laijir,
'panas (bukan dari sinar matahari)'; MB, BH haijat, MIN
atje?, SWI aijat, JKT ai)@t 'id.', IBN arjat 'hangat (juga dari
sinar matahari)';

'sengat' (3.1.1.2).

3.6.1.5 Epentesis dari konsonan hambat bersuara dalam IBN
IBN telah mengembangkan konsonan hambat bersuara yang homorgan di
depan konsonan nasal antarvokal yang diikuti oleh vokal + r akhir (yaim
dalam leksem dengan struktur +KVNVr yang asli)^^ misalnya:
bandir 'banir, akar yang menganjur ke luar menyerupai dinding

penopang pohon'; MB, BH banir, MIN banie, SWI banix\
baijgar 'busuk'; MB ba^ar '(bau) tengik', SWI baijax 'ban busuk';
b@ndar 'benar'; MB b@nar, MIN bana, BH banar, SWI b@nax, JKT

b@n@r,
dambar 'damar'; MB, BH damar, MIN dama, SWI damax\
itjgar 'ingar, bising'; MB, BH irjar, SWI ir)ax\
j@mbuy, j@mbi 'j@mur' < *j@mur (3.2.3);
juijgur 'jungur'; MB juijur, jorjor, MIN jurjue 'id.', SWI jurjux 'bibir

atas';

laijgir 'pohon langir; kulit batangnya (yang digunakan sebagai sabun)';
MB laijir 'sejenis pohon kecil yang digunakan untuk mencuci
rambut', SWI latjix 'segala sesuatu yang digunakan untuk
keramas';

s@mbar 'belat'; MB s@mar.

Beberapa leksem belum mengalami perkembangan ini, timur (kata
pinjaman, lihat 5.2.1), umur (( < MB?) < AR), amur 'debu, lumpur',
j@ijur/j@Qjur lihat dengan rasa benci', lumur' 1. melumuri; 2. nomor' (lumur
(2) < BLD nummer?), pamur 'keruh', dan raiQor (Bruggeman, lihat Cat. 20
dalam bab ini) 'bertabrakan'. Epentesis dari konsonan hambat bersuara juga
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terdapat dalam isolek-isolek lain tetapi tidak secara teratur (bandingkan 6.3.7
n.b. terakhir, dan Adelaar 1988).

Rekonstruksi berikut dibuat berdasarkan perangkat kata seasal di atas:
*banir 'pohon banir'; *i7jar 'bising';
*barjar "(ban) tengik'; *juijur 'jungur';
*b@n@r 'benar'; *lai]ir 'pohon langir; kulit batangnya
*damar 'damar' (yang digunakan sebagai sabun)

3.6.1.6 Substitusi konsonan hambat dalam silabel ketiga dari akhir
dengan nasal homorgan

Dalam silabel ketiga dari akhir, konsonan hambat kadang-kadang (dan dalam
IBN biasanya, bandingkan 3.11b) dilemahkan menjadi konsonan nasal yang
homorgan di bawah pengaruh konsonan nasal yang mengikutinya, misalnya:
MIN binatarjy minataij, MB, BH, SWI, JKT binatai] 'binatang' (3.1.3.1

KTTD);
*binantu 'menantu', MIN binantu, minantu, MB, IBN m@nantu, BRminantu,

SWI nantu (3.1.3.1), bandingkan MPP *binantu.

Gejala ini juga diperlihatkan dalam perangkat kesepadanan MIN kamanakan
'sanak-saudara, terutama ahli waris seibu berdasarkan hukum adat Minang'
(Wilk.), BH kamanakan, JKT k@pdnakan 'keponakan', tetapi k@pdnakan
adalah kata pinjaman (menurut Wilk.), dan tidak ada rekonstruksi yang dibuat.

3.6.2 Di depan konsonan, bunyi nasal muncul di depan konsonan hambat atau
s. Biasanya konsonan nasal tersebut homorgan dengan konsonan hambat yang
mengikutinya. Akan tetapi, ada beberapa perkecualian dalam JKT, yang
terdapat gugus nasal heterorgan + hambat; bunyi nasal tersebut biasanya
berupa konsonan velar. Gugus ini bisa muncul dalam leksem yang pada
asalnya (yaitu pra MP) mempunyai gugus heterorgan, misalnya:
diijdii) (hanya satu varian: MPP *DiijDitj) 'dinding';
buijbu, bumbum (MPP *bui]bun) 'tabung bambu';
jujy'ui), junjurj (MPP *zui]zutj; SUN jurj/uij) 'junjung, bawa di atas kepala';
bunbunan, bumbunan (MPP *bunbun) 'ubun-ubun'.

Namun, dalam leksem lain, gugus tersebut berkembang dari gugus
konsonan yang homorgan, seperti dalam beberapa kata pinjaman dan leksem
yang diwariskan, misalnya:
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d@T]de, d@nd^ ( < SKT; SUN d@fjda) 'hukuman';
t@ntu ( < Jawa Kuno; SUN taijtu) 'tentu';

toijton, tonton ( < JW; SUN torjton) 'menonton';
(hanya sa'tu varian; MPP *zanzi; SUN jarjji, JW jajjji, janji) 'janji,

persetujuan'.
Seperti yang dapat kita lihat dari contoh-contoh di atas, sebagian besar

bentuk dengan gugus ini mempunyai varian dengan gugus yang terdiri dari
nasal homorgan + hambat. Selain itu, gejala yang sama terlihat dalam SUN
dan, sedikit, dalam JW. Nothofer (1975:99, 194) merekonstruksi MJP
berdasarkan bahasa-bahasa ini. Bukan tidak mungkin bahwa gugus konsonan
heterorgan JKT ini merupakan retensi dari tahap sebelum MP (dan karena itu
hams direkonstmksi untuk MP), tetapi untuk sementara ini say a lebih suka
menfasirkannya begini. Pertama, gugus JKT ini kadang-kadang mempakan
basil dari kecendemngan untuk mendisimilasi konsonan nasal dalam gugus
konsonan yang homorgan, seperti yang dapat dilihat dalam kata pinjaman
seperti d@t]de/d@nde, t@ijtu/t@ntu, atau dalam leksem yang diwariskan
seperti jaijji. Kedua, andaikan saja gugus heterorgan JKT mempakan retensi,
morfem akar MPP yang direduplikasi seperti *g@mg@m 'mengepal' dan
*d@md@m 'diam' sehamsnya menjadi JKT +g@mg@m dan +d@md@m.
Namun, sebaliknya kita menemukan g@ijg@m 'genggam' dan d@nd@m
'rindu; dendam', dan juga gugus heterorgan hampir selalu mempunyai nasal
velar, dan jarang m atau n. Ketiga, sebagian besar leksem yang
memperlihatkan gugus heterorgan mempunyai varian dengan gugus homorgan.
Varian dengan gugus heterorgan mungkin pinjaman dari bahasa yang
berdekatan, atau kalau tidak, kecendemngan untuk memvelarisasi konsonan
nasal tersebut mungkin disebabkan ciri kedaerahan di Jawa Barat. Ciri ini
mungkin pertama-tama berasal dari SUN, dan perlahan-lahan menyebar ke
dalam bahasa-bahasa yang berdekatan. Terakhir, JKT adalah satu-satunya
isolek yang memperlihatkan gugus nasal heterorgan: isolek-isolek lain sepakat
memperlihatkan homorganisasi bunyi nasal (kecuali untuk -tjs-). Keputusan
terakhir apakah gugus heterorgan ini hams ditafsirkan sebagai retensi atau
sebagai inovasi tergantung pada pengertian yang lebih mendalam tentang
situasi sosiolinguistis dalam JKT.

Berdasarkan JKT ra, rj, isolek-isolek lain m, saya merekonstmksi MP
*m di depan konsonan hambat homorgan {*b atau *p). Lihat, misalnya,
3.4.1.1 dan 3.5.1.
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Berdasarkan JKT n, n, saya merekonstniksi MP *n di depan *d
dan */. Lihat, misalnya, 3.4.1.2 dan 3.5.2.

Berdasarkan JKT n, i.l. n, saya merekonstniksi MP *n di depan
konsonan hambat homorgan (*j atau *c). Lihat, misalnya, 3.4.1.3 dan 2.5.3.

Berdasarkan 73 dalam semua isolek, saya merekonstniksi MP *13 di
depan konsonan hambat homorgan (*g atau *k). Lihat, misalnya, 3.4.1.4 dan
3.5.4.

s biasanya didahului oleh 13 dalam MB, BH, SWI, dan JKT, dan oleh
n dalam MIN dan IBN.^^ Oleh karena gugus ini mungkin mencerminkan gugus
PAN saya merekonstniksi MP *-i)s- berdasarkan kesepadanan ini.
Lihat, misalnya, 3.8.1.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan
Dalam leksem-leksem berikut, isolek-isolek tidak sepadan dalam
memperlihatkan pranasalisasi:

SWI cuijkup, i.l. cukup 'cukup' < *cu(j])kup (3.4.1.3);
MB muntah, MIN, IBN mutah, SWI muta(h), JKT munte 'muntah';

MB otaky BH utak, SWI ota?, IBN untak, JKT dtak (a tak dapat dijelaskan;
3.1.1.1 (5); bandingkan MPP *u(n)tek 'id.';
IBN s@mpa? (-? tak dapat dijelaskan, bandingkan 3.9.3), MB s@pahy MIN,

BH sapahy SSN\s@pa(h) 'sepah', BH, IBN undaijy i.l. ud^ 'udang';
MB m@ntahy MIN matahy BH mantahy*^ SWI mata(h)y IBN mata? (3.9.3),

JKT m@nte (dalam Wilk. juga Kedah, Negeri Sembilan matah)
'mentah'.

Perangkat kata seasal ini menghasilkan rekonstruksi berikut:
*mu (n)tah ' muntah';
*undai3 'udang';
'^u(n)t@k 'otak';
*s@(m)pah 'sepah';
*m@ntah/*matah 'mentah'.

3.6.3 Pada posisi akhir, m, n dan r) muncul dalam semua isolek. Tidak satu
pun isolek ini yang mempunyai n akhir, n dan t] sepadan dalam semua isolek,
dan saya merekonstniksi MP *n dan akhir. m akhir sepadan dalam semua
isolek kecuali MIN, yang leksemnya hanya mempunyai -m apabila bunyi ini

122



didahului oleh a; kalau tidak, leksem tersebut mempunyai -n. Saya
merekonstruksi MP *m akhir berdasarkan -m dalam semua isoiek, dan
selanjutnya berdasarkan MIN «, isoiek lain m, jika vokal yang mendahuluinya
adalah /, e, u, atau o.

3.6.3.1 MP *m akhir «, i.l. m \ (i, e, u, o) pada posts! lain *-m >
i.l.m

Contoh:

*b@lum 'belum'; MB b@lum, MIN balun, BH balum, SWI b@lum,
JKT b@ldm, b@ldn\

*kirim 'kirim' (3.1.3.5; bandingkan juga 4.4);
*@n@m 'enam'; MB, SWI, IBN @nam, MIN, BH anam, JKT @n@m;
*tan@m 'tanam'; JKT tan@m, MB, MIN, BH, IBN tanam;
*hit@m 'hitam, gelap'; MB hitam, MIN, SWI itam, JKT it@m.

3.6.3.2 MP *n akhir > s.i. n

Contoh:

*bulan 'bulan' (3.1.2.2)
*simp@n 'simpan'; JKT simp@n, MB, MIN, BH, IBN simpan;
*aljin 'angin' (3.1.2.3);
*@mbun 'embun';
*puhun 'pangkal, asal, dasar; mohon' (3.1.2.4).

3.6.3.3 MP @ akhir > s.i. n
Contoh:

*lindui] 'lindung'; MB, BH, SWI, JKT lindufj 'id', MIN linduer}
'bayangan, naungan; terlindung'; IBN linduij;

*ulaij 'ulang'; MB, BH, SWI ulai] 'berulang kali; mengulang'; MIN,
IBN ula\

*dindir) 'dinding' (3.1.2.1).

Kesepadanan tak teratur
Dalam sejumlah leksem, IBN memperlihatkan -n yang sepadan dengan

-19 dalam isolek-isolek lain. Dalam semua leksem ini, IBN -n didahului oleh
i. Ini menunjukkan peminjaman dari SAR, di mana konsonan nasal akhir yang
asli yang didahului i menjadi bunyi alveolar (Collins 1987:35; bandingkan
juga 3,4.2.3).
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Contoh:

dagin 'daging' < *dagiijr] (3.5.4);
kancin 'kancing, baut, kunci' < *kancifj (3.4.1.3);
pusin 'putar'; MB, BHpusiij, MINpusiet] 'id.', JKTpusiij 'pusing';
antin 'anting-anting'; MB antiij, JKT antii]/antiij 'bergantung dan

berayun-ayun'; juga MB, BH, SWI, JKT antiij/antiij, MIN
antie^/antietj;

kambin 'kambing'; MB, SWI, JKT kambi-Q, MIN kambier]\
dacin 'dacin, sejenis timbangan'; MB, BH, SWI daciij, MIN dacieij,

JKT dacin (-n tak dapat dijelaskan);
s@tukin 'kaus kaki wanita yang tipis', dan b@lakin 'belangkin, ter' (dari

'blacking') < bahasa Inggris.

IBN biasanya mempunyai -ii) yang sepadan dengan MP *-ir} (dalam
leksem yang tidak dicurigai sebagai pinjaman), bandingkan dindirj < *dinditj,
k@nii) (3.1.2.1), dan k@lilir] < *kulilir} (3.1.3.1). Sebalilmya, dacin,
kambin, s@tukin, dan b@lakin jelas merupakan kata pinjaman, dacin dari
bahasa Cina, s@tukin dan b@lakin dari bahasa Inggris, dan kambin mengacu
kepada binatang piaraan bagi orang Melayu pesisir, dan bukan bagi orang Iban
(Rich.). Kata-kata pinjaman ini pasti telah masuk ke dalam bahasa tersebut
melalui SAR. Bandingkan juga bentuk kembar pirin 'lepek, piring kecil alas
cangkir' dan 1. tawaran 2. mendistribusi'; makna yang pertama sama
dengan makna MB, BH, SWI, JKT piriij, MIN pirieij (dan mungkin juga
makna yang sama seperti SAR *pirin yang diandaikan?). pirifj
mempertahankan velar akhir, tetapi mempunyai makna yang sangat berbeda.
pirin pasti dipinjam dari SAR, dan pirifj dengan maknanya yang berbeda pasti
merupakan kata seasal yang teratur dari MB piriij.
Rekonstruksi

*antii] 'bergantung dan berayun-ayun';
^guntii) 'gunting';
*pirii3 'tawaran, lepek';
"^pusif) 'putar'.

3.7 Konsonan alir dalam MP

Ada tiga konsonan alir: semua isolek mempunyai I dan r, dan SWI juga
mempunyai x (2.4.1). Konsonan I, yang muncul dalam leksem yang
diwariskan pada posisi awal, antarvokal, dan akhir, sepadan dalam semua
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isolek pada posisi awal dan antarvokal. Pada posisi akhir, bunyi tersebut
sepadan dalam semua isolek kecuali MIN, yang mempunyai 0 yang sepadan.
Namun, jika bentuk MIN yang sepadan diberi sufiks -i atau -an, -l-
morfofonologis muncul kembali (2.2.2B). MP */ awal dan antarvokal
direkonstruksi berdasarkan / dalam semua isolek, dan MP */ akhir
direkonstruksi berdasarkan MB, BH, SWT, IBN, JKT -/, MIN -0 (atau -I- pada
batas morfem).

r awal dan antarvokal sepadan dalam semua isolek kecuali SWI, yang
mempunyai r dan x yang sepadan. r akhir sepadan dalam semua isolek kecuali
MIN dan SWI. MIN mempunyai 0 yang sepadan, dan SWI mempunyai x dan
r yang sepadan. Jika bentuk MIN yang sepadan diberi sufiks -i atau -an, -r-
morfofonemis muncul kembali (2.2.2 B). Untuk SWI x dan r, pertanyaannya
ialah apakah kedua bunyi tersebut merupakan bentuk mrunan dari fonem purba
yang telah berpadu dalam isolek-isolek lain, atau apakah perbedaannya itu
merupakan inovasi. Jika itu inovasi, kedua bunyi tersebut mungkin merupakan
hasil pemisahan, atau salah satu di antaranya adalah fonem pinjaman. Untuk
MPP, velar *R dan getar apikal *r direkonstruksi. Jika fonem-fonem purba ini
benar-benar pemah ada (yang semakin diragukan berdasarkan penelitian
belakangan ini). Bagaimana pun juga, SWI x dan r tidak mencerminkan
perbedaan dan *r: temyata x diwariskan, dan r adalah fonem pinjaman.

Bandingkan daftar berikut yang berisi semua unsur leksikal MPP
dengan *R dan *r dari daftar 2(X) kata yang pokok (Blust, segera terbit) yang
mempunyai bentuk turunan SWI. (Apabila bentuk turunan SWI berbeda secara
semantis dari MPP, makna bentuk turunan ini ditambahkan di sebelahnya.)

MPP makna SWI

2 *ka-wiRi kiri kiri

23 *DaRaq/*DaReq darah daxa(h)
25 *liqeR leher liax

41 *kajRat gigit kaxat g@xman 'berkertak (gigi)'
44 *deT)eR dengar d@t]ar/d@f]ax
48 ""(ma-jtiDuR tidur tidur

52 *DiRi berdiri dixi (pers. kedua tunggal pronomina
refleksif)

54 *(ma-)Ruqanay laki-laki moanay

61 *Rumaq rumah rumah
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64 *tutur tutur tutux

68 *ZaRum jamm jaxum

78 *taRaq potong taxa(h)

87 *baReq bengkak baxa(h)

88 *peReq peras p@xa(h)

98 *qateluR/*qiteluR telur t@lux

105 *ikur ekor ikue?

106 *ular ular ulax

112 *buRuk busuk bume? 'busuk (telur)'

buxue? 'bobrok'

115 *akaR/*wakaR akar akax 'akar, tanaman merambat'

*uRat akar uxat 'urat'

122 *waSiR air ayie?
123 *aliR/*aluR mengalir alur/an 'selokan, aluran'

(kata pinjaman)
131 *Rabun debu xabun 'rabun'

142 *beReqat berat b@xat

149 *ma-iRaq merah mira(h)(kata pinjaman?
bandingl^ 3.1.2 n.b)

153 *(ma-)Raya raya, besar rayo

166 *bener benar b@nax

168 *waRi hari axi

Terayata untuk kedua puluh lima leksem purba dengan *R, SWI
mempunyai 16 bentuk turunan dengan x, empat dengan r, tiga dengan 0, dan
dua dengan varian yang mempunyai x dan r.

Untuk kedua leksem purba MPP dengan SWI hanya mempunyai
bentuk turunan dengan x. Dengan kata lain, kelihatannya sebagian besar
leksem SWI yang diwariskan mempunyai x, dan pembedaan SWI antara x dan
r tidak mencerminkan perbedaan antara MPP *R dan *r.^ Ini telah disebutkan
oleh Prentice dan Hakim Usman dalam pembahasan mereka tentang KCI h dan
r: distribusi leksikal KCI h dan r tidak sepadan dengan distribusi leksikal SWI
X dan r (Prentice dan Hakim Usman 1978:131-2). Dari kenyataan ini dan
berdasarkan alasan berikut, kita hams menyimpulkan bahwa pembedaan SWI
bukan diwariskan.

1. Lebih dari 135 kata pinjaman yang diketahui dalam Helfrich mempunyai
r, sedangkan hanya 4 dari antara leksem SWI yang saya tahu sebagai kata
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pinjaman mempunyai a:/' yaitu pikix 'pikir', k@xtas 'kertas':, kabax 'kabar'
(semua dari AR), dan s@t@xo 'sutera' ( < SKT). Juga, ada banyak contoh
pasangan minimal; dengan x dan r dengan makna yang berkaitan, dan yang
anggotanya dengan r mempunyai makna yang sama dengan padanannya
dalam MB, misalnya:
xapat 'sering, berulang kali' dan rapat, MB rapat 'rapat (adj.)';
x@ba(h) 'meninduk (seperti padi yang sudah berbuah)' dan r@ba(h), MB

r@bah 'rebah (unmk benda yang berat)';
xampas 'memangkas rumput sampai pendek sekali (dengan pisau khusus)'

dan rampas, MB rampas 'rampas';
xanjaw 'perangkap harimau' dan rafijaw, MB ranjaw 'ranjau*.

Lagi pula, x dan r sering tidak dibedakan (Helfrich him.99), dan
dalam daftar kata Helfrich ada banyak varian (misalnya, darjar/
d@r;jax, baxaij/baraij, dan sebagainya."*®

2. Tiga afiks SWI mempunyai x (yaitu b@x-, p@x-, dan t@x-), tetapi tidak
satu pun yang mempunyai r.

3. MPP *-D dicerminkan sebagai SWI -x (MIN i.l. -r), misalnya
MPP *bayaD 'bayar' < SWI baix, dan *wakaD 'akar' > SWI akax 'akar,
tanaman merambat' (lihat 7.1e). Untuk perubahan dari konsonan hambat
apikal retrofleks menjadi konsonan frikatif velar atau frikatif uvular, kita
mengharapkan tahap tengahan, yaitu getar apikal (yaitu, MPP *-D > +r
> SWI a:); jika SWI r (yang juga muncul pada posisi akhir) diwariskan,
orang ingin tahu kenapa bunyi tersebut tidak berubah menjadi x, sedangkan
MPP *-D berubah menjadi x.

4. Berbeda dengan x, r sering muncul bersama dengan -k (yang tidak diwaris
kan) (bandingkan 4.3.2).

Mengenai asal mula SWI r, adalah menarik untuk membandingkannya
dengan bunyi getar apikal dalam KCI dan Lampung. Seperti dalam SWI,
dalam kedua isolek ini, r terutama muncul dalam kata pinjaman, sedangkan
KCI h dan Lampung x teramsuk fonem yang diwariskan (Prentice dan Hakim
Usman 1978:129-32; Walker 1976:3-4). Walker mengatakan tentang r dalam
bahasa Lampung seperti yang dipakai di Way Lima:

"Bunyi getar r muncul dalam kata pinjaman yang tidak diasimilasi.
Kebanyakan kata pinjaman ini mempunyai altematif untuk
menggantikan r dengan x. Penutur-penutur berbeda dalam hal seberapa
sering r digunakan dalam kata-kata bahasa Indonesia yang digunakan
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secara bebas dalam konteks bahasa Lampung. Beberapa penutur
mereproduksi r bahasa Indonesia; yang lain secara otomatis
menggantikan x dalam hampir semua kata yang mengandung bunyi
tersebut

Mungkin bahasa-bahasa di Sumatra Selatan pada asalnya mempunyai bunyi
frikatif (yang menjadi KCI hl-o dengan semakin berkurangnya penyempitan)
dan mungkin getar apikal diperkenalkan melalui peminjaman dari MB dan/atau
isolek-isolek lain. Dalam proses ini, beberapa bentuk SWI dan KCI yang
diwariskan mungkin juga telah digantikan dengan benmk MB yang berisi r.
Ini menghasilkan gambaran yang membingungkan dalam SWI dan KCI dewasa
ini, yaitu beberapa kata pinjaman yang sering digunakan telah memperoleh
bentuk turunan yang diwariskan (misalnya, SWI pikix 'pikir'; KCI kahoyl
'ramah, karib' ( < AR qari.b)), dan SWI x serta KCI h mungkin telah secara
wajib atau opsional digantikan dengan bunyi getar apikal dalam beberapa
leksem (misalnya SWI d@f3ax/d@rjar 'dengar'; karam 'karam'; KCI kamahd
Ikamard 'kemarau'; jareerj 'jarum'). Dengan cara ini juga dijelaskan leksem
seperti xurut/rurut 'tarik, sentak', di mana x dan r muncul bersama di dalam
satu leksem.

Beberapa contoh distribusi SWI r, SWI x, KCI r, KCI h adalah sebagai
berikut.

SWI KCI (bahasa asal) makna

X ; r

g@x/man garmer] MPP *geraqam geraham

kuxus kurawh MPP *kurus kurus

J@xami jaramoy MPP *ZaRami jerami
t@xus t@rawh MPP *terus terus

jaxum
r  h

jarewT] MPP *ZaRum jarum
i  11

k@nduri kanuhay Parsi kenduri

k@rip (relatiO kahay? AR ramah, karib
mura(h) muhah JW murah

karam kahaT) MPP *kaRem karam

r/x_:_h
c@ray/c@xay c@he cerai, pisah
kirim/kixim kihayn MPP *kirim kirim
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x_:_h
k@xii3
pikix
s@t@xo

uxaf]

axi

r_:_r

timur

gurit]

bunif]
pira?
suaro

k@hayn
pikd
sut6

uhar]
ahay

timur

guroyn

burewf]
pira?
suaro

MPP *keriT)
< AR

< SKT

MPP *uRaf3
MPP *waRi

MPP *qatimuR

< SKT

kering
pikir
sutera

orang

hari

timur (mungkin
< MB, bandingkan
5.2.

goreng

burung
perak
suara

Dempwolff memberikan MPP *burui) 'burung' dan *pirak 'perak',
tetapi konstruksi ini diragukan (bandingkan juga Adelaar 1989).

Kenyataan bahwa x dan r sering dipertukarkan membuat orang
menahan diri untuk membuat perbedaan yang tegas antara leksem yang
diwariskan dan kata pinjaman di sepanjang perbedaan antara x dan r.
Walaupun pada umumnya leksem yang berisi r mungkin merupakan kata
pinjaman, leksem ini tidak boleh apriori dianggap demikian dan dibuang
sebagai dasar untuk rekonstruksi leksikal. Kemunculan SWI x dan r, dan
kemungkinan yang umum untuk dipertukarkan hams dipandang sebagai akibat
dari pembahan bunyi pada proses itu (dalam hal ini dari frikatif velar menjadi
getar apikal).

Pada posisi awal dan antarvokal, SWI x/r sepadan dengan r dalam
isolek-isolek lain, dan berdasarkan kesepadanan ini, saya merekonstmksi MP
*r awal dan antarvokal. Pada posisi akhir leksem, SWI x/r sepadan dengan
MIN -0 (-r- pada batas morfem), i. 1. r, dan berdasarkan kesepadanan ini saya
merekonstmksi MP "'-r.

MP *r dahulunya frikatif (velar atau uvular). Collins (1986:181-3)
mengamati bahwa MPP */? (yang mungkin mempakan frikatif velar) dan *r
telah berpadu dan dicerminkan sebagai frikatif dalam isolek-isolek Melayik
semenanjung: isolek-isolek di luar semenanjung kebanyakan mempunyai getar
apikal. Menumt Collins, mungkin isolek-isolek Melayik di luar semenanjung
mengedepankan frikatif velar yang asli menjadi getar apikal, sedangkan isolek-
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isolek Melayik semenanjung lebih mengikuti lafal asli. Ini cocok dengan
kenyataan bahwa SWI x adalah bentuk tuninan teratur dari MPP *R dan *r.
Pemyataan Collins bahwa mayoritas isolek nonsemenanjung mempunyai getar
apikal sebagai bentuk tuninan MPP *R/*r agak terlalu ditekankan. Sebetulnya
hampir semua isolek Melayik lokal di Sumatra mempunyai frikatif Fokker
(1895:27-8), yang mengkaji fonologi MB,"" merekam "r kerongkongan" untuk
daerah tempat Beliau mengadakan penyelidikan (Kalimantan Barat). Collins
sendiri mencatat frikatif velar untuk SAR, dan Beliau menganggap bunyi ini
sebagai retensi dari "Melayu Purba' (Collins 1987:41-2). Fokker (1895:27-8)
lebih lanjut menyebutkan (dengan mengutip Klinkert) r kerongkongan di
kepulauan Riau dan (dengan mengacu kepada Helfrich), x dan r dalam bahasa
Melayu Tengah.^" Bunyi r uvular dilaporkan terdapat dalam bahasa Melayu
Deli (dipakai di sekitar Medan, Sumatra) oleh Roolvink (1953:6).

Dalam uraian Van der Toom dan Moussay, MIN mempunyai r apikal,
tetapi Tamsin Medan (1980:89-90 dan 153-5) memperlihatkan bahwa 16 dari
antara 25 daerah yang dibaginya, daerah MIN mempunyai frikatif velar, dan
9 mempunyai getar apikal. Daerah tempat r apikal muncul adalah daerah
pesisir, dan ujung utara. Isolek MIN, yaitu Koto Gadang, yang merupakan
tempat kajian Van der Toorn, dipakai di salah satu daerah yang mempunyai
getar apikal (daerah Koto Tuo dalam dialektrografi Tamsin Medan).

Jadi, jelas isolek-isolek Melayik pesisir di Kalimantan Barat dan Utara
dan kebanyakan isolek Melayik di Sumatera juga mempunyai frikatif sebagai
bentuk turunan teratur dari MPP *R dan *r. (BH mempunyai getar apikal yang
sepadan, dan mempunyai frikatif dalam beberapa leksem dengan bunyi sebagai
simbol (Durdje Durasid p.c.)). Bahasa Indonesia justru mempunyai getar
apikal karena untuk masa yang cukup lama bahasa tersebut merupakan bahasa
pengantar di daerah-daerah besar di luar lingkup aslinya (terutama Jawa).
Sebagian besar dari perkembangannya yang terakhir terjadi di daerah-daerah
ini. Penutur bahasa Indonesia biasanya menguasai bahasa lain sebagai bahasa
ibu, dan bahasa yang paling penting, JW dan SUN, mempunyai getar apikal.
Banyak isolek Melayik di Indonesia Timur juga mempunyai getar apikal.
Kecuali BAC, isolek-isolek tersebut juga merupakan bahasa pengantar di
daerah-daerah yang tidak menggunakan isolek-isolek tersebut sebagai bahasa
ibu.

SWI x/r, MB, JKT r juga ditemukan sebagai komponen pertama dari
gugus konsonan, sebagaimana tampak dalam daftar di halaman berikut.
Contoh-contoh dalam daftar ini memperlihatkan bahwa leksem dengan r atau
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X prakonsonan (selanjutnya disebut pra-K-R) kadang-kadang mempunyai varian
dengan vokal (biasanya bunyi pepet) yang membagi gugus konsonan tersebut.
Kita juga telah melihat bahwa, sepadan dengan pra-K-R dalam MB, SWI, dan
JKT, MIN mempunyai 0 dalam leksem yang diwariskan, dan -ra- dalam kata
pinjaman. Dalam kata pinjaman, BH mempunyai -ra- yang sepadan atau
(dalam kartas dan sarbu) pra-K-R, dan IBN mempunyai -r@-. Menurut
Richards (1982:XV), bunyi pepet dalam silabel kedua dari akhir dalam kata
trisilabis IBN seperti t@r@bay dan k@r@ja (< MB < SKT) tidak dilafalkan,
dan ditulis sebagai kesepakatan ejaan. Oleh karena jumalh contohnya sedikit
saja, sulit untuk menentukan padanan yang dimiliki BH dan IBN dalam leksem
yang diwariskan. Dengan mempertimbangkan beberapa leksem yang
diwariskan seperti BH tajun, kabat, IBN c@lat), k@dil, dan lebih-lebih bentuk
unman BH dan IBN dari *(mb)Ar-, *pAr-, dan *tAr- (bandingkan 6.1-2) saya
menganggap bahwa BH dan IBN telah kehilangan pra-K-R. Namun, untuk
beberapa leksem lain diperlukan penjelasan yang berbeda. Sebagian besar kata
pinjaman yang terdapat dalam BH dan IBN pasti berasal dari MB karena MB
merupakan sumber peminjaman leksikal yang paling umum dalam BH dan
IBN, dan sebagai b^asa pengantar, MB sangat berpengaruh dalam bahasa-
bahasa lain. Bentuk-bentuk BH seperti barunas, tirajai), puracit, dan bentuk-
bentuk IBN seperti t@rajai) dan p@rancit, mempunyai vokal (kedua dari
akhir atau ketiga dari akhir) yang tidak muncul dalam MB. Mungkin kedua
vokal ini disebabkan perkembangan sekunder, tetapi masih belum ada bukti
untuk ini. Untuk bentuk yang mengandung bunyi tersebut (dan mungkin juga
untuk BH tarabatj, IBN t@r@bay, yang mempunyai kata seasal dalam semua
isolek lain), hipotesis untuk rekonstruksi P trisilabis dengan deretan *-rV-
lebih sesuai.
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MB MIN BH SWI IBN JKT malma

b@ikas _ _ b@xkas b@F@kas „ berkas

b@ikat barakat barakat b@ikat b@r@kat Ix^rki berkat(< AR)
b@mas. b@r@nas

- barunas b@xnas - - budr padi
b®rsih, b@risi, b@risih barasieh baiasih - b@r@si b@rsi, b@r@si bersih

b@rsui basin - b®xsin b@r@sin - bersin

b@iiih b@tiSh - b@xtiS(h) - - beitih

c@nlik cadie? -- c®r@die c<^r@dit(< SAR) c@rdik c®r@dik
c@ilai]

- - c@xlao. c^lat] " terbelalak

c@nnin (Klinken)

c@r@min camin catamin c®nnin c@r@inin - cermin

j@niih, j@nih janiSi jaianih j@x@nie(b) - jemih
k<Sr@bat, k@bat, k@ibat kabc? kabat k@bat k@bat - kebat, ikat
lc@ibaw kabaw - k®baw k@r@bo, k@r@baw k@bd?. k®i®b6 kerbau

k@nli], k@r@dil kadi, kadih - - k@tdil k@rdil keidil

l^nlut, k@dut,

k@nit, k@iudut
- - - k@dut k@rat, k@dut kerut

k@nas karaieh kertas k@xtas k@r®tas - kertas (<AR)
p@icik. p@n:it (paca?) puracit - p@raflcit, per@cik menyempiot

p@r@ficit
s@rt>u

- st^tbu -- - s®rbu serfou

t@ibaf)/c@r@baQ tabat} tarabar) t@xba]] t@r@bay t®rfoai) terbang
t@ibu tabi? - t@xbit t@r@bit (Rich.) t@rbit muncul, tiinbul
t@ijaO/t@rajaf]

- tiiajal} - t@rajan t®ijaD teijang

t@ijun
taiajaQ t®raja~

tajun tajun I@ijun t@r®jun teijun
b®r ba- ba- b®x- b@(r)- b@r- (aflks verba)
p@r pa- pa- b®x- P@(r)- p@r- (afiks verba)
t@r ta- ta- t@x- t@(r)- t®r (aflks verba)



Pra-K-R dalam MB, SWI, dan JKT kemudian bisa dijelaskan dengan
sinkope dari vokal yang mengikutinya sebagai akibat dari kecenderungan pada
disilabisitas leksem (4.5). Kecenderungan ini, bersama dengan kecenderungan
yang berlawanan untuk menghindari gugus-konsonan heterorgan mungkin
mefupakan alasan kemunculan varian-varian, @ yang satu dengan pra-K-R,
dan yang lain dengan yang memisahkan gugus konsonan (misalnya MB
b@mas/b@r@nas\ SWI s@xkit/s@x@kit 'sendok kayu'). Alasan lain untuk
beranggapan bahwa (dalam MB, SWI, JKT) pra-K-R tersebut selalu didahului
oleh @. Bunyi @ ini mungkin merupakan hasil netralisasi silabel ketiga dari
akhir dalam bentuk yang aslinya bersuku tiga. Namun, say a masih belum tahu
bagaimana situasi dalam MP, dan untuk sekarang saya merekonstruksi:
a. *-r(@)- jika BH dan IBN mempunyai 0 yang sepadan;
b. *-rV- jika BH dan/atau IBN mempunyai vokal yang mengikutinya (selain
IBN @).

Saya juga merekontruksi *-rV- jika MB, SWI, atau JKT mempunyai
bentuk varian dengan vokal selain @ di antara pra-K-R dan konsonan yang
mengikutinya (bandingkan MB k@rdut/k@rudut).

Dalam kedua kasus tersebut, MIN mempunyai 0 yang sepadan.
Untuk vokal ketiga dari akhir, saya merekonstruksi */. *u berdasarkan

BH i/u, (MIN a), i.l. @, dan *A berdasarkan BH (dan MIN) a, i.l. @. Jika
tidak ada kata seasal BH, saya merekonstruksi *V.

3.7.1 MP *l nonakhir > s.i./

Contoh:

*lama? 'lama'; MB lama, MIN, SWI tamo, IBN lama?, JKT lame-,
*lima? 'lima'; MB, BH lima, MIN, SWI limo, IBN lima, JKT lime;
*laki 'suami'; BH, JKT laki 'suami; laki-laki', i.l. laki 'suami';
*bal@s 'balas'; MIN baleh, JKT bal@s, i.l. balas;
*malu 'malu'; s.i. malu;
*tular) 'tulang'; s.i. tulaij.

3.7.2 MP */ akhir > MIN _ (pada batas morfem -/-), i.l. I
Contoh:

*gat@l 'gatal'; JKT gat@l, MIN gata, i.l. gatal;
*j@rjkal 'jengkal'; MB j@tjkal, MWjarjka, BHjatjkal;
*t@b@l 'tebal'; JKT t@b@l, MIN taba, BH tabal, i.l. t@bal.
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Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan
1. Dalam beberapa leksem, SWI mempunyai -? yang sepadan dengan -/ (MIN
0) dalam isolek-isoiek lain. MB dan MIN masing-masing kadang-kadang
sepadan dengan bentuk turunan ini dalam mempunyai -k dan atau dalam
mempunyai bentuk kembar dengan -k/-? dan -/ (MIN 0). Ada sebuah leksem
IBN yang mempunyai kata seasal yang berakhir dengan Contoh untuk SWI
- ? adalah:

ambie 'ambil'; IBN ambi?, MB ambil, ambik, MIN ambie, ambe?
BH, JKT ambil (bandingkan juga IBN sambi? 'tukar tambah',
MIN s/ambie, i.l. s/ambil 'sambil');

k@cie? 'keciP; MB k@cil. k@cik, MIN kacii?, BH kacil, JKT k@cil,
k@cit (-/ tak dapat dijelaskan);

kumpuS? (juga kumpul) 'kumpul'; MB, BH, JKT kumpul 'id.', MIN
kumpue? 'tumpuk, kumpulan', IBN gumpul 'kumpul, ambil'
(3.4.1.4; bandingkan juga, MB k@lompok 'kelompok'; SWI
k@lumpuk pasti merupakan pinjaman, lihat 3.4.2a).

Say a tidak tahu penjelasan untuk kesepadanan ini. Dilihat dari
frekuensinya yang rendah untuk leksem yang diwariskan dengan -// (/-ie)
dalam isolek-isoiek Melayik, orang bisa menganggap bahwa akhiran ini tidak
disukai dalam SWI, (pra-) MIN, dan IBN. Bentuk turunan SWI dan IBN hams
juga dipandang berdasarkan pembahan *-r > -? dalam isolek-isoiek ini (lihat
paragraf berikut). Berdasarkan perangkat di atas, say a merekonstruksi:
*ambil/*ambik 'ambil';
*k@cil/*k@cik 'kecil';
*kumpul/*kumpuk ' kumpul'.

2. Ada satu contoh IBN yang mempunyai r- yang sepadan dengan /- dalam
isolek-isoiek lain:

rumba? 'lomba'; MB lomba. lumba, MIN lomba/n ( < +lumba? + +an
lihat 4.5), BH lumba, JKT Idmb^.

Selain lagi? '1. nanti; 2. lagi', IBN juga mempunyai agi? 'lagi'
<*lagi? (3.1.2(3)). Berdasarkan MB lomba dan sebagainya, saya
merekonstmksi:

*lumba 'lomba'.
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3.7.3 MP *r nonakhir > SWI jc/r, i.l. r
Contoh:

*rusa? 'rusa'; MB rusa, MIN ruso, SWI xuso, IBN rusa?, JKT rus^\
*rusuk 'rusuk'; MB, IBN, JKT rusuk, MIN rusue?, Sm xusu??,

ntsue?;
*raup 'raup'; SWI xaup, raup, i.l. raup 'id.'; MIN (sa-)rauy?

'segenggam';
*r@ba? 'reba, tumpukan pohon dan ranting kering yang sudah

ditebang'; MB, BH r@ba, MIN rabo, SWI x@bo, IBN r@ba?;
*rindu? 'suka, rindu'; MB, MIN, JKT rindu, S'Wlxindu, rindu 'rindu',

IBN rindu? 'suka, cinta, gembira';
b@rat 'berat, penting'; MB, IBN, JKT b@rat, MIN bare?, BH barat,

SWI b@xat\
*burui) '1. burung; 2. pertanda"' ; IBN burnt) 'id.', MIN (jarang)

buruet) (5.7(97)), i.l. burnt) 'burung';
*kurar) 'kurang'; SWI kurat], (jarang) kuxat), i.l. kurai)\
*darah 'darah'; SWI daxa(h), JKT dare, i.l. darah.

Kesepadanan tak teratur yang tidak diharapkan: IBN mencemiinkan 0-
untuk *r- dalam:

asay 'merasa'; MB, BH rasa, MIN raso, S^lxaso, raso, JKT rase 'rasa (n);
merasa' (< SKT)."

3.7.4 MP *r akhir > MIN 0 (pada batas morfem -r-), SWI jc/r, i.l. r
*liur 'liur'; MB, BH, IBN liur, MIN liUe, SWI liux;
*tampar 'tampar'; MIN tampa, BH tampar 'meninju', SWItanytax, i.l.

tampar,
*haur 'buluh, bambu'; MB (h)aur, BH hour, MIN adS, SWI aux, IBN

aur.

Kesepadanan tak teratur
Dalam contoh berikut, IBN dan/atau SWI mempunyai -? yang sepadan

dengan -r akhir dalam isolek-isoiek lain, misalnya:
SWI ayie?, IBN at 'air'; MB air {ay@r, 2.1.3), BH air, MIN aie, JKT air;^^
SWI b@sa? 'besar' < *b@sar (3.2.3);
SWI bunta? 'bundar'; MB buntar, MIN bunta-,
IBN buntu? 'mati, kembung (tentang ikan)'; MB buntur 'terialu kenyang'
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(Blust 1980a);
IBN g@la? 'nama panggilan'; MB, JKT g@lar, MIN gala, BH galar 'gelar,

nama (panggilan)';
SWI ikue?, IBN iku? 'ekor'; MB ekor, MIN ikue\

IBN Hi? 'hilir'; MB (h)ilir, BH hilir, MIN Hie, SWI ilix 'id.', JKT ilir

'utara';
IBN kapu?, kapur 'kapur' < *kapur (3.4.1.1);
IBN sala? dalam bau sala? 'bau daging panggang'; MB s@lar '...', MIN

sala, sanla 'memanggang, memasak di unggun api' (bandingkan 4.6);
IBN t@lu? 'telur' < *t@lur (5.7, lema 89);

SWI tiduZ? 'tidur'; MB, JKT tidur 'id.', MIN tidue 'baring; tidur'
(IBN tinduk 'tidur' adalah kata pinjaman dari bahasa-bahasa Tamanik,
Adelaar sedang dicetak a).

Kesepadanan ini bisa menunjukkan perubahan dari +-r menjadi ? dalam SWI
dan IBN. Berdasarkan ini, saya merekonstruksi:
*air 'air' *ikur 'ekor';
*buntar 'bundar'; *hilir 'hilir';
*g@lar 'gelar, nama panggilan'; *tidur 'tidur'.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dyelaskan
IBN mencerminkan -s untuk *-r dalam:

bufjas 'bunga, pertama sekali keluar (buah-buahan)' (bandingkan juga
3.6.1.5); MB, JKT burjar, MIN burja.
Berdasarkan MB burjar dan sebagainya, saya merekosntruksi:
*burjar 'buah pertama'.^

3.7.5 MP V

Contoh (lihat
*bVr(@)kas
*bArisih

*bArunas

*bVr(@)sin
''^bVr(@)tih
*cVe(@)dik

> MB, JKT r, SWI r, jc, i.l. |_»
di atas untuk perangkat kesepadanan):
'berkas';
'bersih';

'tumbuh pesat
(tentang butir
padi, dsb.);
'bersin';

'bertih';
'cerdik';

*jAr(@)nih
*kAr(@)bat
*kAr(@)baw

*kVrudut

*pura(ii)ci(kt)
*tAr(@)baQ

'jemih';
'kerbat, ikat';

'kerbau';

'kerut';

'percik';
'terbang';
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*cAr(@)lafj 'terbelalak'; *tVr(@)bit 'terbit';
*cAr(@)min 'cermin'; *tirajaQ 'terjang';
*jA(@)nih 'jemih'; *tVr(@)jun 'terjun'.

3.8 Konsonan desis dalam MP

Bunyi s muncul dan sepadan pada posisi awal, antarvokal, dan postnasal dalam
semua isolek, dan pada posisi-posisi ini MP *s direkonstruksi. Bunyi nasal
yang mendahuiui s dalam gugus adalah i] dalam MB, BH, SWI, dan JKT;
bunyi itu berupa n dalam MIN dan IBN. Pada posisi akhir s muncul dalam
semua isolek kecuali MIN, yang mempunyai -h yang sepadan. Berdasarkan
MB, BH, SWI, IBT, JKT -s, dan MIN -h direkonstruksi MP *-s. Kebanyakan
vokal yang langsung mendahuiui MP *-s mengalami perubahan dalam MIN;
*a, *@ > e (3.1.1(3.5), dan »« > wy (3.1.2(4)).

3.8.1 MP *s nonakhir > s.i. s

Contoh:

*sarai) 'sarang'; IBN saraij 'wadah', dan sarai) mani 'sarang tawon', SWI
saxaij, i.l. sararj;

*sayap 'sayap' (3.1.1.3);
*sumpah 'sumpah; kutukan'; JKT sumpd, SWI sumpa(h), i.l. sumpah;
*bisik 'bisik' (3.5.1 KTTD);
*tasik 'laut'; (3.4.2.3);
*isi? 'isi, daging' (3.4.2.4);
*buijsu 'bungsu'; MB, SWI buf)su, boijsu, MIN bunsu, bonsu, BH bufjsu,

IBN bunsu\

*lat]sAt 'langsat'; MB, SWI, BH laijsat (dalam Wilk. dan Klinkert juga MB
lansat), MIN lanse?, IBN l@nsat (@ tak dapat dijelaskan); (JKT

laijs^p mungkin bukan merupakan kata seasal ( < JW lai3s@b
'id.'.?'));
*latjsutj 'langsung'; MB, BH, JKT larjsuf] 'id.', MIN lansuerj 'selesai,
berakhir'.

n.b.: Dalam IBN, disimilasi regresif menjadi t terjadi jika dua silabel dimulai
dengan *s, misalnya:

*surjsar] 'sungsang'; MB sotjsaij, MIN sonsaij, IBN tunsarj, i.l.
suijsafj;

*s@s@t 'sesat' (IBN t@saty 3.4.2.2);
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*s@l@say 'selesai'; MB s@l@say, MIN salasay, SWI (s@-)l@say (jelas
dianalisis kembali sebagai bentuk turunan dengan prefiks s@-), IBN
t@l@say, JKT s@l@se\

*sisik 'sisik'; MB, BH, JKT sisik, MIN, SWI sisie?, IBN tisik.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan (1): hilangnya JKT s-
secara sporadis.

Dalam JKT, s- sering dihilangkan dalam beberapa leksem yang sering
muncul. Hanya dalam satu leksem saja (aje) varian dengan +s- hilang sama
sekaii; kadang-kadang maknanya sudah menyimpang. Misalnya:
amp^ 'hingga* dan sampi 'selesai, tiba, tercapai'; i.l. sampay 'tiba, tercapai;

hingga';
atu, satu 'satu* < (bandingkan 5.3.2);
aye, saye 'saya', MB soya, sahaya, MIN, SWI sayo, 'hamba; saya' < SKT;
ame 'dengan, dan; oleh; ke', bandingkan MB, BH, IBN sama, MIN, SWI
samo, JKT same 'bersama, sama' < SKT;
aje 'saya', MB saja. sahaja, SWI sajo 'saja; sengaja', MIN sajo, IBN saja?\

aja? 'saja, sekadar'; juga MB s@rjaja, MIN satjajo, siijajo, BH
saijaja 'sengaja' < SKT sahaja 'bawaan' (Gonda 1973:390);
ud^, sude 'sudah', tetapi leksem ini mempunyai kata seasal dengan dan tanpa

S-, bandingkan MB sudah, MIN sudah, udah, SWI udo, sudo, dan IBN
uday, udah ( < SKT, bandingkan 3.2.3).

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dyelaskan (2):
Dalam satu leksem, JKT mempunyai s- yang sepadan dengan MIN 0-,

MB s- atau d-, i.l. d-\
MB, JKT sampi 'samping, sisi, tepi', dan MB, BH, SWI dampiij 'damping',

MIN ampieQ (Wilk. hampirj) 'id.',
Mungkin MB, JKT s- dan MB, BH, SWI d- mencerminkan klitik sebelumnya,
dan untuk sementara saya merekonstruksi:
*(h)ampiij 'damping'."

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dyelaskan (3); penibahan sporadis
*s menjadi BH h-.

Pada posisi awal, BH kadang-kadang mempunyai h- untuk s- dalam
isolek-isolek lain, atau mempunyai varian dengan s- dan h-, misalnya:
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BH hifjal (bandingkan 3.1.1.2 KTTD untuk i), MB, JKT IBN s@i]ak
irk tak dapat dijelaskan) 'tersengal-sengal';

BH hualy MB soal, MIN sua, JKT sdal 'soal' (< AR).
Bandingkan juga sagan/hagan 'untuk', sidin/hidin 'Beliau' (Hapip him. 18).
Mengingat jumlah kesepadanan yang tak dapat dijelaskan dalam s@rjal/hii^al
dan sebagainya, saya tidak membuat rekonstruksi MP.

3.8.2 MP »s akhir > MIN -h, 1.1. -s
Contoh:

'atas'; MIN ateh, i.l. atas\
*haus 'haus; aus; MB (h)aus, BH haus, MIN auyh, SWlaus 'haus', IBN aus,

JKT aus, ads 'haus';

*ruas 'mas'; MIN ru^, SWlxuas, i.l. mas.

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dyelaskan: pembahan sporadis
dari *-s menjadi -h.

Dalam sejumlah leksem, beberapa isolek mencerminkan -h alih-alih -s
(dalam leksem-leksem ini, vokal silabel akhir dalam bentuk MIN yang sepadan
menyatakan bahwa -h yang mengikutinya berasal dari +-h alih-alih dari -I—j).
Misalnya:
MB p@ras, p@rah, MIN, BH parah 'peras', SWI p@xa(h) 'peras, perah',

IBN p@rah, JKTp@r@s, p@re 'peras';
MB raih, MIN rai^h 'raih, caplok', BH raih 'meminta seorang muda untuk

menikahi anaknya', SWI m@-raie(h), m@-xaie(h), IBN mis, raih
'mengokang, membuka pasak pengaman';

MB t@/lah, MIN lah, SWI la(h) 'telah', BH laas 'habis' (bandingkan 3.10
dan 4.5; bandingkan juga JW t@las 'habis', dan SUN laas 'pudar,

menjadi hambar; memecahkan (masalah), mati');MB, MIN, BH tarah, SWI
taxa(h), IBN (Rich.) taras, tarah 'menarah, meratakan atau melicinkan
dengan rimbas';
MB ubas, IBN ubah, 'sejenis pohon untuk kayu bakar'.

Saya tidak mempunyai penjelasan untuk pembahan ini; palatalisasi dari
deretan *-as akhir dan/atau pembahan dari *-s menjadi -h tampak sebagai
pembahan teratur dalam banyak isolek Melayu Semenanjung, dan dalam
banyak isolek (Melayik dan yang lainnya) di Sumatera (termasuk Aceh, MIN,
KCI).^® Secara fonetis mungkin dalam leksem di atas, kita hams merekon-
struksi *s akhir. Namun, untuk MB p@rqs dan sebagainya ada bentuk MPP
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yang tersedia dengan *-s dan dengan *-q (MPP *g > MP *h), dan dalam hal
ini saya merekonstruksi bentuk kembar MP.

Berdasarkan perangkat di atas, saya merekonstruksi:
*la0as 'habis' (lihat juga 3.10);
*p@r@s/*p@rah 'peras' (bandingkan MPP *peReqes, MPP peRaq);
*rais 'raih';
♦/ar/lj: 'menarah'.

3.9 Konsonan spiran glotal dalam MP
Konsonan spiran glotal h muncul dalam semua isolek: dalam SWI, h muncul
pada posisi akhir dalam Helfrich, tetapi dihlangkan dalam terbitan Aliana et
al. yang lebih bam. Bandingkan diagram berikut:

AM MIN BH SWI IBN JKT

awal (h) h _ _

di antara vokal yang sama h h h - - h
di antara vokal yang berbeda (h) - h - .

akhir h h h (h) h -

Diagram di atas memperlihatkan bahwa h paling lazim dalam posisi
akhir: MB, MIN, BH, dan IBN memperlihatkan gejala ini, sedangkan SWI
mencerminkannya dalam leksem yang lebih tua. JKT kehilangan +-h dalam
subdialek Mester (lihat Bab I), tetapi dari dafitar kata komparatif subdialek
JKT dalam pengantar untuk Chaer (hlm.XVIII/XIX) ternyata dalam subdialek
Kebayoran ada -h akhir dalam (setidak-tidaknya) leksem di mana MB, MIN,
SWI (Helfrich) dan IBN mempunyai -h yang sepadan.^' Berdasarkan MB,
MIN, BH, IBN -A, SWI -(h), dan JKT -0 (Kebayoran -h), saya
merekonstmksi MP *h akhir.

Diagram tersebut juga memperlihatkan bahwa h di antara vokal-vokal
yang sama terdapat dalam MB, MIN, BH, dan JKT (dalam JKT kadang-
kadang ditemukan - yang sepadan, yang tidak berada dalam kontras fonemis
dengan h, bandingkan 2.6). Namun, dalam MB, MIN, dan JKT, dua vokal
yang sama tidak pemah muncul berdekatan, sedangkan dalam BH, dua vokal
yang sama bisa muncul berdekatan. Dalam lingkungan ini< MB, MIN, dan
JKT h tidak selalu mencerminkan fonem purba, dan kehadirannya mungkin
dimotivasi oleh kendala fonotaktis. Terakhir, ternyata pada posisi awal dan di
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antara vokal-vokal yang sama, h hanya muncul dalam MB dan BH; dalam MB
lebih-lebih bunyi itu hampir selalu hilang atau opsional dalam lingkungan-
lingkungan ini, waiaupun dipertahankan dalam pengejaan. Oleh karena
1. kemunculan BH h di antara vokal-vokal yang sama tidak ditentukan oleh

kendala fonotaktis (lihat juga 3.10),
2. BH h dalam semua posisi adalah fonem stabil yang biasanya (dan

berlawanan dengan MB) tidak pernah beralternasi dengan 0, dan terakhir,
3. BH h mencerminkan MPP *q, sedangkan BH-0 di antara vokal-vokal yang
sama tidak (lihat 3.10),

saya akan menggunakan BH sebagai bahasa yang diuji unmk MP *h nonakhir.
Jika BH mempunyai h, saya merekonstruksi MP *h, tetapi jika BH
mempunyai 0 (dalam ortografi Hapip kadang-kadang apostrof, 2.3.1) dalam
kesepadanan dengan MB, MIN, dan JKT h di antara vokal-vokal yang sama,
saya merekonstruksi MP *0 (lihat 3.10).

Jika tidak ada kata seasal BH, *h direkonsruksi pada posisi awal dan
di antara vokal-vokal yang sama apabila h yang sepadan terdapat dalam MB,
dan *(h) direkonstruksi apabila MB, MIN, JKT mempunyai h di antara vokal-
vokal yang sama.

3.9.1 MP *h nonakhir > BH h, MB A, 0 i.l. 0 (kecuali dl antara vokal-

vokal yang sama)
Contoh:

*halu 'alu'; MB, MIN IBN alu, BH halu, JKT alu?;

*hul@t 'ulat'; MB (h)ulat, MIN ul@?, BH hulat, SWI, IBN ulat

(bandingkan MPP *qulej\ JKT ul@r pasti merupakan kata
pinjaman, bandingkan 3.4.2.2);

*hirup 'hirup'; MB (h)irup, MIN iruy?, BH hirup, SWI, JKT imp
'id.', IBN imp 'minum';

*hiu? 'hiu'; MB (h)iu, yu (3.3), MIN, SWI iu, BH hiu, IBN iu?, JKT
yu (3.3);

*hiat^ 'dewa'; MB (h)iaQ,^^ MIN iar] 'id.', IBN (Rich.)ya/7 'rohyang
muncul dalam mimpi atau visi'; bandingkan juga *s@mbah
*hiaQ 'sembahyang' (3.1.3.1);

*hAlu-an 'haluan' (3.1.3.3);

*sahut 'sahut, jawab'; MB, BH, SWP' sahut, MIN sauy?, IBN, JKT
saut\

*tihar} 'tiang'; BH tihar^, i.l. tiar]\
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*tuha(?) 'tua, dewasa (untuk orang)' (3.2.3).
*tihaij 'tiang'; BH tihaij, i.l. tiai];
*tuha(?) 'tua, dewasa (untuk orang)* (3.2.3).

3.9.2 MP *h > SWI, IBN o, i.l. h (di antara vokal-vokal yang sama)
(Bandingkan juga 3.1.1.5 KTt. untuk asimilasi *@ menjadi a).
Contoh:

*dAh@k 'dahak'; MIN daha, SWI daha?,^^ IBN daak, i.l. dahak
(bandingkan 3.1.1.5 KTt.);

*tahan 'kuat, tahan; menahan'; SWI, IBN taan, MB, BH, MIN, JKT
tahan\

*pah@t 'pahat'; MB, BH, JKT pahat, MIN pae?, SWI, IBN paat;
*gah@m 'geraham' (3.1.1.5.);
(lihat juga *puhun (3.1.3,5) dan *jah@t (3.5.3)),

*labuh

3.9.3 MP *h akhir > SWI {-h), JKT o, I.I. -h
Contoh:

'tergelantung ke bawah'; MB, BH labuh, MIN lahueh, 'tumnkan
dengan tali atau kawat yang kuat', SWI labue(h) '1. berlabuh; 2.
turun (hujan); 3. mulai; 4. m-labue(h)-ka(n) hukuman 'menjatuhkan
hukuman', JKTp@labuan (juga MBp@-labuh-an, MIN pa-labueh-
an) 'pelabuhan';
'pilih'; MIN pilieh, SWI pilie(h), JKT pili, i.l. pilih:
'susah'; MB susah, SWI susa(h), JKT suse 'id.', MIN (jarang)
susah 'masalah, kekhawaliran, beban', BH susah 'miskin', IBN
tusah 'susah, sedih' ( < MPP *suqsaq; Dempwolff merekonstruksi
*susaq, tetapi bandingkan Karo suhsah 'susah').

*pilih
*susah

Kesepadanan tak teratur yang tak dapat dijelaskan
Dalam perangkal kata-seasal berikut, satu isolek
mencerminkan *-h:

atau lebih tidak

a. MB, dengan -k:
MB b@ijik 'sesak napas', dan sakit b@fjik 'TBC, JKT b@ij€k 'bengek,
asma'; IBN b@fjih 'batuk kering';
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b. SWI, dengan 0:
SWI sude, ud0 'sudah, sesudah, pada masa lalu' (pada akhimya <

bandingkan 3.2.3);

c. SWI, dengan -?:
SWI limpa? 'limpah'; MB, MIN limpah-,

d. SWI dan IBN, masing-masing dengan •? dan -k:
S^lpandu'S 'membakar semak', IBN tugut) panduk 'tumpukan kayu dan

sebagainya untuk dibakar'; MB pandu, panduh-,

e. IBN, dengan
IBN basu? 'basuh'; MB basuh, MIN basueh, SWI basue(h), JKT basu

(pada akhimya dipinjam dari JW^);
IBN b@p@di?. p@p@di? 'pedih'; MB p@dih, MIN padieh, BH padih,
SWI p@die(hy,
IBN k@mi? 'kemih, kencing'; MB k@mih, BH kamih, SWI k@mieh(h),

JKT k@mih {-h tak dapat dijelaskan; mungkin kata pinjaman,
bandingkan 3.1.1 A);

IBN l@la? 'tertidur'; MB l@lah, JKT l@le 'lelah', BH ba-lalah
'berkeluyuran' (kala seasal?), SWI l@la(k) 'terengah-engah';

IBN n@-lua? 'meludah'; MB, MIN luah\

IBN mata? 'mentah' < *m@ntah/*matah (3.6.2);
IBN s@mpa? 'sepah' < *s@(m)pah 'makan sirih' (3.6.1.6 KTTD);
IBN aya? 'paman'; MB ayah 'ayah (sopan)', MIN ayah (jarang, menurut

Van der Toorn) 'ayah', BH ayah, JKT aye 'ayah';

Ada satu leksem MB yang mempunyai -h/-0 sedangkan i.l. mempunyai -0:
MB contoh, conto (dengan varian cinto\ varian-varian ini pada akhimya dari

CI, bandingkan Klinkert), BH cuntu, IBN cunto (kata pinjaman,
bandingkan 3.1.2), JKT conto 'contoh, pola'.
Ada satu leksem IBN yang mempunyai -h sedangkan MB mempunyai -0:
MB dura 'kegelisahan', IBN durah/durah 'berisik, karena takut'.

Berdasarkan kesepadanan ini saya merekonstruksi:
*b@iji(hk) 'sulit bemapas, batuk'; *l@lah
*p@dih 'pedih'; *limpa(hk) 'limpah';
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*dura(h) 'kegelisahan'; *luah 'meludah';
*k/@m/ih 'kemih, kencing'; *ayah 'ayah';

*pandu(hk) 'membakar semak'.

n.b.: Dalam rekonstruksi di atas, MP *-h sepadan dengan MPP *-q. Untuk
MB ayah dan sebagainya, saya merekonstruksi *ayah^^ disebabkan
MPBP *ayaq (Blust 1979). MPBP mempunyai sufiks vokalif *-q\ fonem
purba *q pada posisi akhir umumnya dicerminkan sebagai h dalam
isolek-isolek Melayik (lihat 7.li). Blust (1979:234-5) menganggap
bahwa pada saat MPBP *-q menjadi *-h (dan dengan demikian sudah
kehilangan kekuatannya sebagai penanda vokatif), MB menolak peru-
bahan bunyi ini dalam banyak vokatif, Ada kemungkinan IBN juga demi
kian, dan bahkan mempertahankan hambat glotal dalam aya? sedangkan
MB, MIN, BH tidak (semuanya mencerminkan MPBP *-q dalam ayah,
yang mungkin karena kata itu telah menjadi istilah yang sopan sehingga
tidak akan digunakan sebagai vokatif lagi).

3.10 *0 (antarvokal) dalam MP
BH memberikan bukti yang paling kuat untuk MP *h (3.9); isolek ini
mempertahankan *h dalam semua posisi, dan kemunculannya tidak pernah
opsional. Lagi pula, kemunculannya di antara vokal-vokal yang sama tidak
ditetapkan oleh kaidah fonotaktis, dan di sini BH membedakan h dan 0."
Untuk dua alasan pembedaan ini relevan untuk rekonstruksi MP. Pertama,
isolek-isolek lain hanya membolehkan h (yaitu MB, MIN, dan JKT) atau 0,
yaitu SWI dan (secara fonetis sebagai vokal panjang) IBN), atau telah
mengontraksi vokal-vokal yang berdekatan sesudah afiksasi (4.5). Kedua,
perbedaan BH h: 0 tampaknya mencerminkan perbedaan antara AP/MPP *q
dan AP *S (/MPP */i) (7.1i).

Saya merekonstruksi MP *0 berdasarkan 0 di antara vokal-vokal yang
sama dalam BH (yang sepadan dengan MB, MIN, JKT /i, SWI, IBN 0).
Fungsi *0 ialah untuk menyatakan bahwa dalam posisi tersebut tidak ada
fonem MP, walaupun mungkin ada hambat glotal (yang nonfonetis),
sebagaimana dalam BH (2.3.1).

Hanya beberapa leksem yang mencerminkan MP *0:
*ba0ah 'bah'; MB bah (dengan kontraksi vokal)," BH. IBN baah\
*la0as 'selesai, habis' (3.8.2 KTt,);
*tu0@t 'lutut' (3.1.1,5);
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Hu0(u@)k 'teluk; sudut' (3.4.2.3);
*pu0@t 'vagina'; MB, IBN am/put, MIN am/puy? 'bersetubuh', BH

puut 'vagina' (menunit Klinkert, MB amput juga muncul
dengan makna 'vagina' dalam beberapa teks sastra;
bandingkan juga MP(B)P *pue(Ct) 'pantat' (Blust 1970)).

n.b: Dari materi yang sedikit tentang DK (semua diambil dari Dunselman
(1949 dan 1950) ternyata isolek ini juga membedakan antara MP *h dan
MP *0 di antara vokal-vokal yang sama, atau antara vokal-vokal yang
salah satu diantaranya adalah *@. Sedangkan MP *0 antarvokal menjadi
DK h, MP *0 di antara vokal-vokal yang sama (atau antara vokal dan
*@) menjadi hambat glotal (ditulis sebagai apostroO dalam salah satu
leksem. Sayang sekali, contoh ini tidak mempunyai kata seasal dalam
BH, bandingkan:

DK bu?uk 'rambut kepala' (Dunselman 1949:81); MIN a/bue?, BH buuk',
Wilk. juga memberikan BRU buhuk\ bandingkan juga bahasa Melayu
Urak Lawoi' (yang dipakai di Thailand Barat Day a) bo?\ bandingkan AP
*buSek.

Bandingkan juga DK tuha (Dunselman 1949:62) < *tuha(?) (3.9.1);
DK tahutn (1949:148) < ""tahun (3.4.1.2); ahut (1949:149) < *sahut (3.9.1);
puhutn (1949:64, 161) 'pohon' dan 'pemilik' < *puhun (3.1.2.1). Untuk
bu?uk dan sebagainya saya merekonstruksi: *bu0(u@)k 'rambut kepala'.

3.11 Perubahan silabel ketiga dari akhir dan konsonan-konsonan yang
berdekatan dalam IBN

a. Dalam IBN, gugus asli nasal homorgan + hambat yang mengikuti vokal
ketiga dari akhir disingkat menjadi nasal homorgan, misalnya:

t@f]al/i? 'melakukan secara terpisah', dan tu^gal 'tunggal',
bandingkan MB, BH tuijgal, MIN turjga 'satu-satunya, unik, sendiri',
SWI s@-tui]gal 'bercampur satu sama lain';

t@T)@lam 'tenggelam', bandingkan MB, SWI t@jjg@lam, MIN, BH
tif)galam, JKT t@f]g@l@m;
j@matan 'dermaga; jembatan' ( < *jambat-an 'jembatan (dengan susuran),

dermaga', 3.1.3.1);
r@mutan 'rambutan', bandingkan MB, BH, JKT rambutan, MIN rambutan.
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rambuy?tan, SWI rambutan\
s@milany yigZi s@mbilan 'sembilan' < *@5a?-ambil-an {\\h^i5.3>.\-2).

n.b.: Bandingkan juga kata pinjaman berikut (yang pasti telah diperkenalkan
melalui MB atau SAR):

j@nila 'jendela' < MB j@ndela < FOR janela\
m@nira 'bendera' < MB b@ndera < FOR bandeira\
s@m@lih 'sembelih untuk upacara keagamaan' (Rich.) < MB s@mb@lih\^
s@mako 'tembakau' (+/- > s tak dapat dijelaskan) < MB t@mbakaw <

FOR tobaco\

s@nata 'senjata' < MB s@njata < SKT).

Ferangkat kesepadanan di atas menghasilkan rekonstruksi MF berikut:
*tuf]gal 'tunggal, sendiri';

'tenggelam';

*rambut-an 'rambutan'.

b. Asimilasi nasal untuk konsonan hambat terjadi antara konsonan awal dari
silabei ketiga dari akhir dan kedua dari akhir; jika salah satu di antaranya
adalah konsonan nasal dan yang lainnya konsonan hambat. konsonan
hambat diganti dengan konsonan nasal homorgan. Misalnya:
n@r^@ri 'kota' < MB n@g@ri < SKT;
m@nua 'negara, daerah', bandingkan MB b@nua 'benua', BH banua

'tempat kelahiran, desa', BSM b@nua 'pulau' (Helfrich); MIN
banue (alih-alih ■\-banuo yang diharapkan) tetap tak dapat
dijelaskan).

n.b.

1. Froses nasalisasi yang sama tampak dalam verba bersuku tiga, misalnya:
n@milik 'tinggal bersama' dari s@-bilik 'sebilik';
n@m@ray 'menyeberang', bandingkan 'seberang'. Verba

bersuku tiga ini diturunkan dari kata majemuk yang
mengandung 'satu' (5.3) + nomina; proses nasalisasi
yang sama kadang-kadang tampak dalam MB Malaysia,
bandingkan m@rj@n@pikan, m@ri@nampiTjka 'menge-
sampingkan, membuang (karena tidak relevan)', (MB
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Indonesia m@r}@t@pikan, m@jj@sampiljkan), dan k@
t@pi 'ke tepi', dan k@sampif] 'ke samping').

2. Dalam salah satu leksem, gugus asli nasal homorgan + hambat tak
bersuara menjadi nasal homorgan + hambat bersuara: k@mbu/an 'punya',
bandingkan MB @mpu/na '1. empunya; 2. mempunyai; 3. milik', MIN
pu/no 'mempunyai', nani/pu 'empunya', am/pu 'empunya', SWI @m/pu
'empunya', JKTpu/ne 'kepunyaan'.

Perangkat kesepadanan di atas menghasilkan rekonstruksi MP berikut:
*bAnua 'negara';
*(@m)pu 'empunya, kepunyaan'.

c. Vokal awal yang asli atau *hV- hilang, misalnya:
luan 'haluan' < *ha[uan {3.1.3.2(3));
rimaw 'harimau'(juga MB r/>uzw) < *harimaw (3.1.3.2(3));
ban/an 'uban (sebelum waktunya)' < *huban (3.1.2.2) + *-a

bandingkan IBN uban 'uban', b/uban 'uban';
laman, t@fjah laman *(di) halaman rumah', bandingkan MB, BH

halaman, MIN (Van der Toorn), JKT alaman 'halaman depan
rumah, halaman buku', SWI laman 'halaman depan rumah,
alun-alun';

lia? 'jahe', bandingkan MB (h)alia (juga Urak Lawoi' liya, DS
ahid? 'id.' (dengan metatesisteratur untukbunyi alirdanA, dan
selanjutnya hilangnya +/, bandingkan Adelaar, segeraterbitd));
piun 'opium' < MB apiun < AR ajyu:n '1. opium; 2. (nama
kota di Turki, tempat opium diolah)'.

n.b.

1. rian 'durian' mungkin berasal dari netralisasi silabel ketiga dari akhir,
berikutnya asimilasi +d menjadi +r, dan apokope: ̂ -durian > +d@nan
> +r(@)rian; bandingkan MB, MIN, BH duri/an (JKT duren < JW);
bandingkan juga *duri? 'duri' (3.5.2).
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2. Apokope yang sama kadang-kadang juga terlihat dalam isolek-isolek lain,
misalnya MB d@p/an 'depan, berikut' < *had@p (3.1.1.5) + *an; SWI
laman, ximaw (lihat di atas).

Perbandingan di atas menghasilkan rekonstruksi MP berikut:
*halaman 'halaman depan rumah';
*halia? 'jahe'.

3.12 Ringkasan

Perbandingan fonem-fonem dalam keenam isolek menghasilkan khazanah
fonem MP berikut. MP mempunyai empat vokal, *a, *i, dan *u. *@
tidak muncul pada akhir leksem (tetapi muncul pada silabel akhir). Tidak jelas
apakah +a dan/atau *@ muncul dalam silabel ketiga dari akhir leksem saja
dan dapat dianalisis sebagai *a + semivokal. Ada dua semivokal: *y muncul
di antara vokal yang berdekatan dengan *a atau *m, dan akhir leksem yang
mengikuti *a; *w muncul di antara dua *a, dan akhir leksem mengikuti *a.

Ada serangkaian konsonan hambat tak bersuara {*p, % *c, *k, dan *?)
dan serangkaian konsonan hambat bersuara (*b, *d, *j, *g); *? muncul pada
posisi akhir saja, dan rekonstruksinya tidak pasti. Konsonan hambat bersuara
dan *c tidak muncul pada posisi akhir.

Sederetan bunyi nasal (*m, *n, *n, *ij muncul pada posisi awal dan
tengah, dan, kecuali untuk «, juga pada posisi akhir. Pada posisi tengah,
bunyi-bunyi tersebut muncul antarvokal dan di depan konsonan hambat
homorgan.

Ada dua bunyi alir (*r dan */). dan dua frikatif (*s dan *b). *h di
antara vokal-vokal yang sama (atau antarvokal yang salah satunya bunyi pepet)
harus dibedakan dari 0.

Untuk ringkasan gugus-konsonan MP, lihat 4.2. Untuk bagan fonem,
lihat 4.1.

Catalan

'Rekonstruksi Dempwolff diberikan dalam ortografl Dyen untuk AP/MPP, sebagaimana yang
dimodifikasi Blust. Representasi dari rekonstruksi ini juga mengikuti penafsiran kembali oleh
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Dyen dan kemudian ahli bahasa Ausironesia. Namun, saya raenyajikan bukti-bukti dari Zorc
untuk AP *-5, *-H, *'h > IBN-? dalam ortografi yang digunakan dalam Zorc (1982).
Apabila perbedaan MPP dan AP tidak relevan untuk argumen kita, saya mengacu kepada
MPP. Perbedaan utama antara fonologi AP dan MPP dibentuk dengan pemaduan berikut:
AP *S, *H > MPP *h,

AP */ dan *... > MPP *i, dan

AP *n dan *N > MPP *n.

Seperti yang telah saya katakan dalam bagian pendahuluan, saya akan mewakilkan
fonem purba sebagaimana yang saya temukan dalam contoh leksikal dalam literaiur linguistik.

^dodak adalah istilah teratur untuk 'dedak' dalam bahasa Toba selain dalam isolek-isolek Batak
Selatan yang lain (yaitu Angkola-Mandailing dan Simalungun). Namun, isolek-isolek Batak
Selaian juga mempunyai (Toga- dan Simalungun) uhut, (Angkola-Mandailing) ut dengan
makna ini, dan Karo (di Batak Utara) tidak mempunyai bentuk yang sepadan dengan dodak
(tetapi mempunyai k®d@p untuk 'dedak')-

hosak ditemukan dalam Van der Tuuk tetapi tidak dalam Tambunan dan Wameck; istilah
yang lazim dalam Toba untuk gecio adalah ilik. Berdasarkan MB c@cak, Bali, Sasak c@k@c
Timungon Murut sosok, dan Filipina Purba *cekcek (Charles dan Zorc 1971), rekonstruksi
MPP *cekcek dapat dibuat. Batak Toba sosak tidak cocok dengan MPP *cekcek {+soksok
mungkin merupakan bentuk turunan yang teratur), dan mungkin dipinjam dari MB.

^Bandingkan Van der Tuuk (lahop) manahop 'merangkul, seperti dalam gulat; menangkap
dengan cakar, seperti burung hering'; juga/aijko/) [takkop] 'serasi, tentangbaju'; Tambunan
(ahop 'jalan ikan'; Wameck tahop/iahop ni bodU 'kokang'.

^Dalam Pigeaud ditemukan JW d'KSim, k@j@m, l@tjk@p', r)@r@m, r@nd<S/m/r®nd@m,
s@mp@t (dengan makna yang sama dengan dalam MB), dan i@g@p 'cepat'. Namun, di@m,
l@tjk@p, r@nd@m/r@nd®m, dan s@mp@i disebut lokal, dan k@j®m, t@g@p
dinamakan kebuku-bukuan. Lagi pula, di@m dan r@nd@m mempunyai (retrofleks) dalih-alih
alveolar d (yang menunjukkan peminjaman).

Dalam Jansz tidak ada satu pun bentuk ini yang diberikan (kecuali s@mp@t, yang
diberi nama MB). Bentuk-bentuk ini hams dianggap tidak diwariskan: Pigeaud memberikan
banyak kata pinjaman yang masuk ke dalam JW sesudah Jansz (1913, edisi kedua) diterbit-
kan, dan tidak secara sistematis menyatakan bahwa bentuk ini adalah kata pinjaman
(Pigeaud 1938 hanya dimaksudkan sebagai kamus praktis dan singkat yang mendahului edisi
yang lebih lengkap, lihat Pengantamya 4-6).

^fj-ar@m/i? ditemukan dalam ayat 3003, dan kal@m/an dalam ayat 2709, dalam Kana Sera
(Dunselman 1955). Dunselman memberikan a dan @ (biasanya a dalam prefiks, dan dalam
leksem) untuk vokal dalam silabel kedua dari akhir yang dinetralisasi dalam isolek Mualang.

'Namun, di sini pun lerdapat kemungkinan penjelasan yang lain:
JKT im®f mungkin dipinjam dari SUN (SUN imil 'rajin, giat' < AR).
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(Leksem TAM kulam dilafaikan sebagai [kulo]; bukan tidak mungkin kata itu dipinjam ke
dalam JKT pada tahap awal TAM (sebelum nasalisasi vokal terakhir terjadi), dan vokal
terakhimya dianggap sebagi bunyi pepet).

"Thaib memberikan lilie selain lihie.

'Keempat contoh ini adalah; 1. 'bokek', dan c@pd? 'mudah pecah aiau robek';
l.tjuldn 'ke barat' ( < JW), dan ijuldn 'menangis'; 3. pdl "tempat menyimpan barang dalam
jumlah banyak' ( < ING pool?), dan pdl 'penuh' ( < BLD vol)-, 4. bdl dalam s@paiu hot
( < ING) 'sepatu bot", dan bdl 'roti' ( < BLD brood?).

'°BRU sebeiulnya juga mempertahankan MPP *i dan *u dalam silabel akhir. Vokal-vokal
KCI dalam silabel akhir mengalami pcrubahan yang banyak mengubah vokal tinggi MPP
yang asli, tetapi tidak membagi menjadi vokal tinggi dan vokal scdang.

"Bahasa Banjar Bukit juga mempertahankan MPP dan *w, tetapi isolek ini berkaitan
terlalu erat dengan BH (Abdurachman Ismail et al. 1979:7) untuk dipertimbangkan sebagai
bukti terpisah.

'^Sebetulnya ini menunjukkan kelambatan relaiifperubahan SWl, yaitu bahwa dari antara
kedua isolek Melayu tengah yang lain yang tersedia data (yaitu BSM dan Semende), tidak
satu pun yang mendiftongisasi *i dan di depan-? dan-A, dan Semende juga tidak
membagi *u dalam silabel kedua dari akhir menjadi u dan o.

'^Bunyi pepet demikian tidak diwakilkan dalam prasasti ini, tetapi dapat disimpulkan dari
ketidakmunculan simbol vokal, atau dari penggandaan grafem-konsonan yang mengikutinya.
Dalam sejumlah contoh, bunyi tersebut tidak dibedakan dari a pendek (Vikor 1988:71).

'^Menurut Wolff (,1916:367) toloij dipinjam dari bahasa Cina, bandingkan CI td/dn'men-
sponsori, membantu orang memakai (baju)'.

"Jangkauan makna yang sama terdapat dalam JW wit, bandingkan wit 'pohon; asal,
pangkal", wiw/r'mulai', amtV'permisi', wer/on'barat'; lihat juga 4.5 untuk hubungan
antara *puhun dan *ampun.

"Menurut Dempwolff, rot/an berasal dari JW (iihai Damp, bagian *raui).

"Ditulis babira dalam Hapip.

*bi(nN)a(r})(Ct}a 'binatang'(Blust 1970:119) merupakan masalah. Jack Prentice
(p.c.) membuat saya memperhatikan bahwa banyak bahasa Austronesia tidak mempunyai
istilahumum untuk 'binatang'. Sejauh bahasa-bahasa tersebut mempunyai istilah demikian,
istilah tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh rekonstruksi etimon AP atau MPP. Hubungan
yang dibuat Brandes (1884:175) antara MB binatai), Ibanag batatj 'Jala perangkap' dan
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SUN pamaiaij 'seseorang yang naik kuda berburu kijang' tidak sepenuhnya meyakinkan.

^"^kuantan pasti merupakan varian gaya (yang pada mulanya bahasa tinggi?). Dalam sejumlah
leksem beberapa (atau semua) isolek memperlihatkan bentuk varian yang diciplakan melalui
penggantian deretan -KV akhir asli dengan akhiran yang lain. Akhiran yang baru ini biasanya
-/man, tetapi ada juga -/nta dan -/nti. Misalnya:

BH cuntan 'curi' < +curi (kata pinjaman dari dari bahasa di India Utara.
bandingkan 5.7. lema 73);

BH kuantan 'kuali' < *kuali (3.1.3.2);

Perak, Kedah anian 'antan, alu' < *halu (3.9.1);

BH kamimir] 'kemiri', MB k@miri,
k@mbiri, JKT k@miri;

MB, MIN, BH, IBN sanian, SWI sanian (pinjaman dari JW?), JKT
sant@n 'santan', juga MB sari 'bunga; seperti bunga;
tepung sari' ( < Jawa Kuno), JKT sari 'benang sari';
SWI panta 'pantang (karena berbahaya)', i.l. panta 'tabu,
pemali', dan MBp@mali, MIN (jarang)pamali 'id.'.

Kadang-kadang bentuk asli tidak lagi ditemukan dalam isolek-isolek ini, tetapi dapat dite-
lusuri melalui perbandingandenganbahasa-bahasa lain, bandingkan; MB, MIN, IBN (Rich.;
tidak lazim), JKT jantan 'jantan', dan SUN jalu, JW jalu ( < MB?), Karo dalu/na
'maskulin', Toba, Dairi dalu, JW dalo/n 'babi hutan* yang menghasilkan MPBP *Zo/w 'pria'
(bandingkanbahasa Sulawesi Selatan Purba *jalu 'kawin (tentangbinatang)'. Mills 1975 jilid
2). Brandes (1884:88) percaya Van der Tuuk menjelaskan MB anjiij sebagai varian bahasa
tinggi dari MPP *asu 'anjing*. Namun, ini meragukan, karena perbedaan antara *asu dan
anjit] tidak cocok sekali dengan pola varian formal yang diuraikan di atas.

bandingkan daftar kata IBN yang dibuat Bruggeman yang dipakai di Divisi Ketiga Sarawak
(dalam lampiran Scott 1956).

^'DiftongJKT (yaitu oy, £^. ey, dan aw, lihat 2.6,1) tidak muncul dalam kosakaia yang
diwariskan, juga BH dan IBN -uy (yang tidak sepadan satu sama lain).

^Richards meraberikan tapay dan tapey; Scott hanya memberikan tape; bentuk tapi dan tapey
pasti dipinjam (dari SAR, lihat Rich.)

"Realisasi fonetis dari diftong (yang tak dapat dijelaskan) tidak jelas.
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^^Menunit Von de Wall (bandingkan bahasa Pars! kawin, kabin 'mas kawin', dalam Steingass).
Dalam MB ada varian ejaan (Malaysia dan Klasik) 'kahwin', yang secara fonotaktis me-
nyimpang dari ejaan yang lazim.

"Ada Juga SWI kampaij dalam ana?kampaf3 'anak haram', dan Salako kampdktj 'berzinah'
(Catalan lapangan Adelaar yang tidak diterbitkan): bentuk-bentuk ini bisa dikaitkan dengan
MB gampaj) 'gampang, enteng'; bandingkan juga MB anak gampatj 'anak haram (harfiah
'gampangan)'.

"*5 dalam *pa:qaS hznya didasarkan padar antarvokal dalam Bunun p-in-asax 'paha'. Zero
(him. 199) menganggap bentuk ini berisi afiks -in- dan memperlihatkan metatesis s dan jc.
Bahasa-bahasa lain tidak memperlihatkan jejaki *S dan ̂ li bahasa Austronesia telah
merekonstruksi A? *paqa (Dyen 1953:11; Ferrel 1969:225).

*Cu:maH harus ditafsirkan kembali sebagai *Cu:meS disebabkan Kavalan tumes
'kutu' (Li 1982:489). MPP *pa:RiH menjadi AP *pa:RiS disebabkan Siraya pagig 'ikan
pari' (AP *R, *S > Siraya g, bandingkan ougat 'urat' < AP *uRaC, vigvig 'bibir' < AP
*biRbiR. vagiog 'angin badal' < AP *baRiuS, voiMg 'rambut' < AP *buSek (dengan
metatesis teratur, bandingkan Dahl 1976:33).

Ini mempengaiuhi penfasiran bukti Zorc dengan cara berikut. Alih-alih 2 dari antara
7 contoh yang mendukung asumsi bahwa AP *S > IBN - ada 3 dari antara 9 contoh, dan
alih-alih 12 dari antara 18 contoh yang mendukung AP *-H > IBN •?, sekarang ada 11 dari
antara 17 contoh.

Dalam JKT, perubahan ini menyangkut jumlah tersebut sebagai berikut. Alih-alih 1
dari antara 7 contoh yang mencerminkan AP *S > JKT -?, sekarang ada 2 dari 8 contoh,
dan alih-alih 1 dari antara 8 contoh yang mencerminkan k? *-H > JKT -?, sekarang sama
sekali tidak ada bukti untuk perubahan ini.

"Bandingkan Tsuchida (1976:132-8); Beliau juga membedakan AP *H, dan dan Zorc
(1982:122).

"Dari bagan dalam pengantar untuk Chaer (him. XVlll-XlX), temyata dalam subdialek
Kebayoran, hambat glotal terdengar sesudah setiap vokal akhir (kecuali ramil). Subdialek
Karet mempunyai hambat glotal yang sepadan, tetapi juga kehilangan -t-/t (Kebayoran
masih mempunyai -h), yang menimbulkan vokal akhir.

"Dalam bahasa Indonesia, kata butuh itu umum (bandingkan JW butuh 'butuh'), tetapi
bandingkan MB butuh, BH, IBN butuh, SWI butue(h) 'penis', MIN butueh 'orang yang
tidak berguna, orang tolol'.

"Hapip memberikan hisap dan isap, tanpa merinci apakah kata-kata itu termasuk BH ataukah
BK.

"SAR mempalatalisasi nasal akhir yang didahului oleh vokal depan (Collins 1987:35). Dalam
materi Collins, palatalisasi hambat velar akhir yang didahului oleh vokal depan tampak
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dalam dua contoh: bait 'balk' (MB baik), dan nail 'naik' (MB nail). Dalam dua contoh lain
palatalisasi tersebut tidak tampak, yaitu pendek 'pendek' (MB pendek) dan lasek 'danau'
(MB tasik). Menurut Collins (p.c) leksem-leksem ini mungkin tidak diwariskan. Blust (yang
mempunyai pengalaman di lapangan dengan SAR) menganggap lekscm IBN dengan
konsonan hambat akhir yang dipalatalisasi sebagai pinjaman dari SAR (Blust p.c.)-
n.b.: Kemunculan Tagalog ma-ba?it 'baik' merupakan kemungklnan bukti bahwa SAR baik
bukan basil palatalisasi melainkan berkembang dari bentuk MPBP dengan *t akhir.
Sebaliknya, bisa juga akar Tagalog dipinjam dari isolek Melayik dari Kalimantan
Utara.

^^Bandingkan MB kono/n Tagalog kunu?, Malagasi hono 'konon', JW kono 'sesuatu yang
dibahas' (Demp.: 'das Besagte'), Sa'a wnw 'berkata, berpikir' < MPP *kunu 'id.'.

"Prentice (p.c.) membuai saya memperhatikan Timugon Murut inasi 'arak' dan Kadazan nasi
'id.' (Timugon Murut in- dan Kadazan n- adalah alomorf teratur dari infiks -in- dengan akar
vokal-awal). Beliau menyatakan bahwa MB, MIN, BH, SWI, dan JKT n-dalam twrt
mungkin sisa dari afiks MP (melalui penyingkatan dana pelesapan vokal awal).
Namun, isolek-isolek Melayik tidak memberikan bukti untuk rekonstruksi afiks MP
demikian.

^Untuk Melayu Banjar Bukit, lihat Abdurachman et al. 1979:100.

"Lihat Van der Toom (ditulis "jo" (yo).

"Ditulis "hiya" dalam Hapip,

"Ditulis "tapi" dalam Hapip.

"Kesalahan ortografis? atau bentuk yang sepadan dengan MB kawal 'kawal' ( < TAM, Van
Ronkel 1902:111)?

"Singkatan dari ka-anda-rio-lah 'terserah dia' (harfiah 'keinginan hatinya').

•^Disebabkan disimilasi regresif nasalitas? Bandingkan lafal substandar [sampiyon] dari BLD
champignon 'jamur, cendawan' (< Perancis).

■''Dalam buku asli ini digunakan istilah excrescence yang diambil dari Antila (1975:68), yang
mengaitkannya dengan asal mula finger 'Jari tangan', number 'jumlah, bilangan', thunder
'guniur', dan scbagainya.

'^Ini satu-satunya lingkungan untuk mengamati epentesis. Saya tidak menemukan gejala yang
sama dalam leksem IBN dengan struktur KVNVl.
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'^Menurut Moussay {1981:23)/! adalah apiko-dental. (Moussay (1981:25) mendeskripsikan
MIN 5 sebagai alveolar, dan begitu pula Asmah (1964:32) mempunyai gugus-/p-yang
sepadan dengan gugus -ns dalam Van der Toom dan Thaib, bandingkan baijso 'bangsa'
(Moussay) vs. banso (Van der Toom, Thaib). Deskripsi Moussay didasarkan pada isolek
MIN, yaitu padang.

^Bandingkan Blust (1970:111 + cat. 9-10) dan Dahl (1976:99-100).

*'Dalani Hapip ditemukan 'mantan', yang mungkin salah.cetak.

"Kesulitan tambahan untuk membandingkan SWl jr/r dan KCIA/rdengan ialah bahwa
banyak rekonstruksi dengan *r sebetulnya didasarkan atas peminjaman (Wolff 1974), dan
walaupun dalam beberapa Icksem, ini cukup jelas (bandingkan banyak rekonstruksi
Dempwolff yang bcrdasarkan MB dan Ngaju, Dyen 1956). tidakdemikian halnya dalam
banyak Icksem lain. Kajian tentang peminjaman di antara bahasa-bahasa Austronesia akan
memberikan pemahaman yang Icbih mendalam tentang perbedaan MPP *R/*r.

"Ada Juga axar) 'arang' yang pasti dipinjam karena tidak mencerminkan d untuk MPP *j
dalam MPP qajer), tetapi karena semua isolek Melayik lain memperlihatkan r yang sepadan
alih-alih d, axaq pasti mempakan kata pinjaman yang sangat awai.

^^Walaupun judul kajiannya ("Malay phonetics') tidak memberikan kesan ini, penggunaan kata
"fonetik" di sini sesuai dengan peristilahan abad ke-19.

"Beliau bahkan menegaskan bahwa Beliau pemah mendengar bunyi ini dalam JKT, "Saya
pemah mendengar bunyi ini di Kalimantan Barat, di Singapura, dan Batavia [sekarang
Jakarta). Tentu saja di Batavia, lafal orang Sunda dan Jawa tidak bisa dipertimbangkan.
Orang Eropa yang dilahirkan di tempat itu jarang sekali memberikan nilai yang khusus pada
bunyi kerongkongan itu, dan biasanya menggantikannya dengan bunyi palatal yang kuat"
(Fokker 1895:27).

^'Dalam bahasa Aceh buroi^ berarti 'roh wanita yang meninggal pada saat melahirkan;
penyiksa wanita pada waktu melahirkan'. Bukan tidak mungkin bum dan sebagainya dengan
makna 'burung' dipinjam. Kebanyakan bahasa AN mempunyai bentuk turunan AP *manuk
untuk 'burung', dan r dalam banyak bahasa bukan padanan teratur dengan MB r.
Bandingkan Ngaju buroi), Malagasi vorona. SWI buruij, KCl burewtj, sedangkan MB r:
Ngaju/i: Malagasi 0/z; SWI jr: KCI Ji; bentuk turunan SWI dan KCI memberikan kesan
bahwa burujj dan sebagainya (untuk 'burung') juga inovatifdi dalam kelompok Melayik.
Pergeseran makna dari 'pertanda' menjadi 'burung' mungkin pertama-tama terjadi dalam
isolek-isolek Melayik (bandingkan IBN, yang masih mempertahankan kedua makna tersebut),
sesudah itu burutj dengan makna 'burung' dipinjam dalam isolek-isolek di luar kelompok
Melayik.
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"Walaupun dapa[ dibayanglcan bahwa pembagian MP menjadi isolek Melayik yang berbeda-
beda terjadi sesudah diperkenalkannya kata pinjaman yang percama dari SKT, saya memilih
untuk tidak menerka kemungkinan ini dan untuk tidak membuat rekonstruksi berdasarkan
perangkat kesepadanan yang pada akhimya dipinjam dari SKT.

""aer' Chaer (tanpa diakritik) mungkin salah cetak.

^Namun, bandingkan bahasa Sulawesi Selaian Purba *bufjas 'id.' (Mills 1975, jilid 2).

"Bandingkan d/-dalamrf/an < *ari (3.5.2 KTTD), JaZ/ia/w, ♦A«/u?(3.1.3.3),
dan IBN alam, i.l. dalam/dal@m < *(d-)al@m (3.1.1(5)).

^'Variasi yang sama kadang-kadang dapat diamati antara isolek Melayik dan JW atau Toba,
bandingkan MP *habis 'semua, seluruh; habis, selesai' vs. JW k/abeh 'semua' (bandingkan
3.1.2.3 dan 5.7 lema 1919); MB l@mah "lemah, lembut, kendur' vs. JW l@m@s 'lemas,
fleksibel; lemah; elegan'. MB luruh 'jatuh, gugur (terutama daun dan buah-buahan)' vs.
Toba rurus 'gugur (unluk daun), roniok (untuk rambut)'.

"Subdialek Kebayoran kadang-kadang juga mempunyai -h yang sepadan dengan 0 dalam i.l.,
misalnya sayah 'saya', s@pedah 'sepeda', diah 'dia', apah 'apa?'. Namun, biasanya
subdialek itu mempunyai konsonan hambat glotal nonfonemis sesudah vokal akhir.
Subdialek Karet sepadan dengan subdialek Kebayoran dalam bunyi hambat glotal akhir, dan
Karet mempunyai 0 apabila Kebayoran mempunyai -h (Chaer 1976:XIX).

"MB juga mempunyai varian ortografis "yang" dan "hiyang".

^'Dalam beberapa contoh, ortografi Helfrich tampaknya tidak konsisten, terutama keiika Beliau
menggunakan salah satu eniri leksikal untuk SWT dan BSM (dalam BSM, h kadang-kadang
muncul di antara vokal).

®Dempwolff merekonstruksi M?? *basuq 'basuh'dengan dukungan dari JW wasd/t, MB
basuh 'id.', dan FijiMvu-i, savuya 'bersihkan perahu'. Mengingat kemiripannya dalam hal
makna dan bentuk dengan MPP 'basah', bentuk turunan Fiji yang menyimpang
secara formal, dan kenyataan bahwa JW -oh mungkin mencerminkan MPP *-eq selain *-uq
(lihat di bawah), ^basuq harus dikesampingkan sebagai rekonstruksi AP/MPP, Dyen
(1965:295-6) memberikan dukungan tambahan dari dialek-dialek Atayal {mahuq dan mahu ?),
dialek-dialek Paiwan {v-iniu? dan v-in-atuq), dan Pazeh (ba-baisu?), semuanya mempunyai
arti 'mencuci (baju)'. Namun, Atayal dan Pazeh u mungkin mencerminkan AP *e selain *u,
sedangkan Paiwan u < AP *«. Jadi, hanya Paiwan yang memberikan bukti untuk AP
*basuq.

Dyen memperoleh informasinya dari The myths and traditions of the Formosan
native tribes oleh Ogawa dan Asai (Taihoku 1935), yang tidak saya punyai. Namun, Ferrell
(1982) memberikan Paiwan v/n/ateq (dari vateq), dan saya rasa u silabel akhir dalam v-in-
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tu? dan v-in-atuq adalah salah cetak atau Beliau salah lihat dalam Ogawa dan Asai.
Saya percaya bahwa MB basuh dan sebagainya dipinjam dari JW, dan bahwa JW

wasoh seasal dengan MB basah 'basah' dan sebagainya. Nothofer (1975:77 + Cat.48)
memperlihatkan bahwa MPP *-eqff selalu menjadi JW -oh. Beliau menganggap JW basah
'larut, membusuk' sebagai kata pinjaman. Namun, untuk alasan tertentu, Beliau tidak
melanjutkan penalaran ini dan tidak menafsirkan kembali JW wasdh sebagai bentuk turunan
dari AP/MPP baseq. Beliau merekonstruksi MJP *Bass@h selain *Bassuh (him. 185). Bukti
Beliau dari bahasa Jawa Kuno, yaitu was@h 'cuci' vs aq-wasuh 'cuci' adalah dua varian
dari kata yang sama, sebagaimana yang diperlihatkan oleh sejumlah besar varian dengan u
dan @ dalam kamus bahasa Jawa Kuno.

Mengenai padanan JW w-: Mb b-, perubahan dari semivokal menjadi bunyi hambat
homorgan dalam leksikon yang dipinjam dari MB bukan tidak lazim; bandingkan JW
wolanda 'Orang Belanda; bahasa Belanda' > MB b@landa; BLD witjk®l 'toko' > MB
betjkel 'bengkel'; BLD wortel 'wortel' > MB bortol\ BLD y&ni 'bulan Juni' > MB juni;
BLD y@nev@r 'gin Belanda' > MB j@new@r; BLD yas 'jas' > MB jas] ING yard
'yar(d)' > MB yar, jar, ING waistcoat 'baju jas pendek' > MB beskat.

^'Kata seasal dari MB ayah dan sebagainya ditemukan dalam beberapa bahasa AN lainnya, dan
kata seasal tersebut mengacu kepada berbagai hubiingan kekerabatan dari generasi orang tua
(Blust 1980c:224-5). Sebaliknya, bahasa-bahasa Dravidika Selatan mempunyai perangkat
padanan berikut: TAM ayya\ 'ayah, bapak', Malayalam0370/1 'bapak, tuan', Kannada ayya,
aya 'ayah, kakek, tuan, guru', Telugu ayya. ayq 'ayah' (Burrow dan Emeneau 1961:15
(entri no. 163)). Adalah menarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan
hubungan antara leksem bahasa-bahasa Dravidika Selatan ini dan MB ayah dan
sebagainya.

®Hapip kadang-kadang menuliskan apostrof untuk hambaf glotal nonfonemis dalam BH
(2.3.1).

"Ketidakmudahan -h- mungkin disebabkan kendala fonotaktis karena tidak ada leksem yang
diwariskan dengan deretan KVhVh dalam isolek-isolek Melayik.

®*Menurut Dempwolff (1937:45), MB 5®mb®lih berasal dari AR b'ismi'lla.hi 'bismillah,
dengan nama Allah'. (Untuk pembuktian fonologisdan semantis dari etimologi ini, lihat juga
Adelaar 1989:5-7).
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BAB IV

Struktur Kata dalam

Isolek-isolek Melayik Purba

4.1 Sistem fonem dalam MP
Fonem purba berikut direkonstruksi dalam bab sebelumnya:

Vokal

tinggi

depan belakang

*i "u

sedang +@
rendah *a

diftong: *-ay
*-aw

Konsonan

Hambat; tak bersuara

bersuara

Nasal

Frikatif

Alir

Semivokal *w

4.2 Bentuk kanonik dan kendala fonotaktis dalam MP
Kebanyakan leksem MP bersuku dua: ada juga rekonstruksi bersuku satu, tiga,
dan bahkan empat, tetapi sebagian besar bersuku dua:

♦[KV(N)][KV(N)]KV(N))KVK
Kendala fonotaktis berikut berlaku untuk kaidah ini:
1. K akhir tidak pemah berupa konsonan hambat bersuara (3.5) atau konsonan

labial dental alveolar palatal velar glotal
*p *t *c *k *?

*b *d *j *g

*m *n *n *T3
*s (4.3.2) *h
♦I *r (3.7)
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palatal (3.4.2).
2. *? hanya muncul sebagai K akhir (3.4 (1.2)).
3. Setiap K bisa berupa 0, misalnya *aku, *mata, *daun, *tu0@t, dan

sebagainya.
4. Gugus konsonan terdiri dari konsonan nasal + hambat homorgan, atau

konsonan nasal velar + gugus tersebut hanya muncul di antara vokal
(3.6.2).

5. Semivokal hanya muncul di antara vokal: *w hanya muncul di antara bunyi-
bunyi *a, dan *y muncul di antara vokal-vokal yang bukan *i atau *@
(3.3 (1.2); pada posisi akhir, semivokal diperlakukan sebagai bagian dari
diftong.

6. *@ hanya muncul sebagai V2 jika K3 *?, 0 (2.6.3 dan 3.1.1), atau *h.
7. Diftong hanya muncul pada posisi akhir leksem (yaitu sebagai V2, dan jika
Kj = 0).

8. Bunyi pepet awal, atau bunyi pepet yang didahului *h awal, tidak pemah
diikuti oleh konsonan hambat.'

4.3 Harmoni jenis artikulasi

4.3.1 Harmoni jenis artikulasi yang berlaku pada konsonan hambat
homorgan, konsonan nasal dan semivokal pada posisi awal dan
tengah

Dalam sebuah artikel tentang harmoni konsonan bahasa Melayu (Adelaar
1983), saya menegaskan bahwa pada tahap awal MB, pasti ada kecenderungan
kepada harmoni Jenis artikulasi yang tidak membolehkan konsonan hambat
awal diikuti oleh konsonan nasal homorgan tengah atau konsonan hambat
homorgan yang berbeda dalam penyuaraan. Misalnya, leksem dengan struktur
seperti papan, bibit, mamak, cucu, jajar, nani, kikir, dan sebagainya itu biasa,
tetapi leksem dengan struktur seperti bomoh, bepat], paman, katja, kugah, dan
sebagainya tidak biasa. Kecenderungan ini tidak berlaku bagi kombinasi t
dengan d atau «, yang mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa, sebagai
superdental, / tidak homorgan dengan d dan n, yang alveolar. Ada sembilan
perkecualian yang tak dapat dijelaskan untuk kendala ini: bapa 'ayah', bepaij
'sejenis manisan', kugah 'sejenis semak', homo(h) 'pawang, tukang sihir',
pamah '(tanah) yang rendah', gigin ;sejeiJis herba'. kaija 'sejenis pohon',
kaijar 'burung elang yang besar'. dan danaw 'danau'.

Tampaknya ada kemungkinan bahwa kendala tersebut juga berlaku bagi
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kombinasi konsonan hambat homorgan atau konsonan nasal dengan semivokal,
tetapi masih ada beberapa contoh beriawanan yang tak dapat dijelaskan.
Kecenderungan pada harmoni jenis artikulasi ini mungkin sudah terdapat
dalam MPP. Walaupun Chretien tidak pemah merumuskannya, kecenderungan
ini dibuktikan oleh kajian leksikostatistiknya tentang morf MPP (Chretien 1965
dan Adelaar 1983:63-5). Adelaar (1983) tidak memasukkan isolek-isolek
Melayik lain, yang karena itu diselidiki dalam kajian ini dengan harapan untuk
menentukan sejauh mana harmoni jenis artikulasi berlaku dalam MP. Saya
akan melakukan demikian dengan memberikan semua leksem bersuku dua
dalam setiap isolek dengan kata seasal sekurang-kurangnya dalam satu isolek
lain, yang merupakan perkecualian bagi kendala harmoni konsonan. (Daftar
yang lengkap untuk perkecualian dalam setiap isolek diberikan dalam
Lampiran 1). Sebagaimana dalam Adelaar (1983), saya mengatur leksem-
leksem ini menurut pola keberadaannya.

Pola-pola ini ditetapkan sebagai berikut:
I  konsonan hambat awal yang diikuti konsonan hambat homorgan yang

berbeda dalam penyuaraan (misalnya, bapa)\
II konsonan hambat awal yang diikuti konsonan hambat homorgan yang

dipranasalisasi yang berbeda dalam penyuaraan (misalnya, MB bimpaw
'sapu tangan, handuk' < CI);

III konsonan hambat awal yang diikuti oleh konsonan nasal homorgan
(misalnya MB danaw, pamah);

IV konsonan nasal awal yang diikuti oleh konsonan hambat homorgan
(yang dipranalisasi) (misalnya, MB mabuk. mimpi);

V konsonan hambat atau nasal awal yang diikuti oleh semivokal homorgan
(misalnya, MB bawatj).
Satu-satunya perangkat kata seasal Melayik yang termasuk pola I

adalah MB b/apa, b/apa/k, b/apa/?, MIN apa/?, b/apa/?, pa/?, BH b/apa.
SWI b/apa/?, JKT b/apa/? 'ayah', IBN b/apa? 'mertua laki-laki' dan apay
'ayah'.

Tidak ada perangkat kata seasal yang termasuk pola II.
Perangkat kata seasal yang termasuk pola III adalah:

1. MB pamah '(tanah) yang rendah', SWI pamaQi) 'rawa-rawa';
2. s.i. (kecuali JKT) danaw 'danau';
3. MIN ja/ho, BH ja-ha (dan juga DK ja-ha, Dunselman 1949:69)

'apa yang dikatakannya, kata-katanya'; dalam BH (dan DK), bentuk ini
masih kompleks secara morfologis (bandingkanBHya-A:M 'kata-kataku, apa
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yang say a katakan').^
Perangkat kata seasal yang termasuk pola IV adalah:

1. MB, BH, JKT m/ampus, MIN m/ampuyh 'mampus': juga MB (h)ampus
'id.'. MIN (Van der Toom) ampuyh 'mampus';

2. MB, MIN m/umba 'mumbang, putik buah kelapa yang sudah agak besar';
3. s.i. m/impi 'mimpi'; juga MB, JKT impi 'impian';
4. MB, BH, IBN mabuk, MIN, SWI mabue?, JKT mabdk 'mabuk'.

Perangkat kata seasal yang termasuk pola V adalah:
1. s.i. bawafj 'bawang';
2. MB, JKT bawal 'ikan bawal';
3. MB p/awaT), MIN p/awa^, pu/owar} 'pemandu, kapten kapal; pawang'; ini

pada mulanya merupakan bentuk singkat (+ pu + awarj), seperti yang
masih tampak dalam MIN puawaij (Adelaar 1983:61).

Dari kesebelas perangkat padanan yang diberikan di atas, dua di
antaranya hams dikesampingkan karena secara historis kompleks. Yang satu
adalah MIN ja/no, BH ja/na, dan yang lain adalah MB, MIN p/awarj, MIN
pu/awafj.

Jadi, sebetulnya ada sembilan perangkat kesepadanan yang tidak
dikenai kendala harmoni konsonan dan yang menghasilkan leksem MP berikut:
MB b/apa/k/ dan sebagainya, MB danaw dan sebagainya, MB pamah dan
sebagainya, MB m/ampus. hampus, dan sebagainya, MB m/umbar) dan
sebagainya, MB m/impi, impi, dan sebagainya, MB ma/buk dan sebagainya,
MB bawal dan sebagainya, serta MB bawaij dan sebagainya.

MB b/apa/k dan sebagainya berkembang dari sebuah bentuk purba
tanpa b-. Bentuk purba ini mungkin MP *apa(?), tetapi bisa juga mempakan
kata pinjaman dari TAM.^ b/- tetap menjadi masalah. Bunyi itu diamati
terdapat dalam beberapa peristilahan kekerabatan yang lain dan mungkin
mempakan preflks yang sudah mati, tetapi hakikatnya yang persis tidak jelas.'*

Bentuk moyang dari MB m/ampus, hampus, dan sebagainya, dan MB
m/impi, impi, dan sebagainya, mungkin secara morfologis kompleks pada
peringkat MP karena bentuk tersebut memperlihatkan bentuk tumnan dengan
dan tanpa m-. Namun, tidak ada isolek yang mempunyai prefiks produktif m-
(atau infiks -um- (-@m-) < AP/MPP *m-/*-um, Wolff 1973:73), sehingga
tetap tidak pasti apakah m/- dalam m/impi, m/ampus, m/ampuyh masih
mempakan prefiks yang hidup atau tidak dalam MP (bandingkan 6.8). Begitu
pula, mungkin juga MB mabuk dan sebagainya, dan MB, MIN mumbatj masih
kompleks secara morfologis dalam MP, tetapi kita tidak yakin (MB ma/buk

160



dan sebagainya < AP *ma-buSek. Blust 1976:125 cat. 18). MB, JKT bawal
mungkin pinjaman dari TAM (Wilk.).

Semua isolek bawarj 'bawang merah, bawang putih' atau, lebih umum
lagi, 'umbi-umbian' (Wilk.), banyak terdapat di Indonesia dan Filipina (yang
berarti 'bawang putih' yang berlawanan dengan lasuna 'bawang merah' (<
SKT) atau berlawanan dengan sibuyas (< Spanyol sebollas 'bawang merah').
Berbagai macam bawang merah dan bawang putih diperkenalkan ke Asia
Tenggara dari India, Cina, dan Eropa, dan kebanyakan jenis bawang ini tidak
tumbuh subur di tanah basah di Malaysia dan Indonesia (Burkill 1966:99—
103). Mungkin MB bawat) berkembang dari MP *babaij 'umbi'umbian', dan
kemudian dipinjam dari satu atau lebih isolek Melayik ke dalam bahasa-bahasa
di seluruh Indonesia dan Filipina (dalam bahasa-bahasa di Filipina makna
spesifiknya mungkin berasal dari MB bawarj putih). Dalam konteks ini ada
baiknya disebutkan bahwa dalam bahasa-bahasa Eropa ada kerancuan serupa
dalam etimologi istilah garlic 'bawang putih' dan onion 'bawang merah'

Dempwolff merekonstruksi MPP *bawarj 'bawang merah' berdasarkan
Tagalog bawajj 'bawangputih'. Tobabaoarj, JW, MB. Ngajubawarj 'bawang
merah'. Namun, Toba baoa tidak diwariskan (Adelaar 1981:13), dan JW juga
mempunyai brambat) 'bawang merah'. Ngaju bawaij itu tidak jelas, dan bisa
dari *bawaij selain *baba. Mungkin bentuk turunan *bawaij dari Dempwolff
adalah kata pinjaman dari MB, dan MB bawarj berkembang dari MP *babajj
(atau *batj). Sekarang ini belum ada cukup bukti untuk mengabaikan masing-
masing dari kesembilan leksem MP tersebut yang tidak sesuai dengan harmoni
jenis artikulasi dari konsonan-konsonan yang homorgan, walaupun jelas ada
kecenderungan kepada kendala konsonan demikian dalam MP (atau setidak-
tidaknya dalam masa yang tidak terlalu lama sebelum MP).

4.3.2 Harmoni jenis artikulasi yang berlaku pada ""s dan konsonan palatal
Ada baiknya kita memperluas pertanyaan di atas dengan menyelidiki apakah
MP mempunyai kendala pada kombinasi *s dan palatal pada posisi awal dan
antarvokal. Jika ada, mungkin MP *s adalah palatal. Nilai palatal asli untuk
*s juga ditunjukkan oleh kenyataan bahwa nasalisasi s awal mengakibatkan
bunyi tersebut diganti dengan h dalam semua isolek. (Sebaliknya, MP *-tj s-
direkonstruksi berdasarkan gugus nasal + *s dalam isolek-isolek yang Wta
bandingkan (bandingkan 3.6.2(1)).

Akan tetapi, data tersebut tidak memungkinkan kesimpulan yang pasti
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(lihat Lampiran 2). Data tersebut menunjukkan bahwa:
1. tidak satu pun isolek tersebut mempunyai leksem yang diwariskan yang

berisi konsonan hambat palatal awal atau nasal awal yang berkombinasi
dengan s antarvokal;

2. IBN hanya mempunyai kombinasi s awal dengan y antarvokal;
3. kombinasi antara s awal dan konsonan hambat palatal atau nasal antarvokal

terutama jarang dalam BH dan SWI;
4. perangkat-kesepadanan berikut muncul:
MB s@lak, s@njak, MIN saja, JKT s(^@k (s(^@g) 'sejak';
MB s@juk, MIN sajUe?, 'sejuk';
MB, JKT s@num, MIN sanun 'senyum';
MB, JKT s@nap, 'senyap', SWI s@nap 'pusing, terpesona, mati rasa';

bandingkanjugaBK5@/ia/7 (s@nap?) 'senyap'; (MIN sano? 'id,' hanya
dipakai secara setempat. Van der Toom));

s.i. (kecuali IBN) saya^ 'kasihan; cinta, sayang';
MB, SWI, IBN, JKT sayap, MIN sayo 'sayap' < *sayap (3.1.1.3);
MB, BH, IBN, JKT sayur 'sayur';
MB, BH, IBN sayat 'sayat' < *sayat (3.3.1).

Dari antara contoh-contoh di atas, salah satu perangkat berisi terlalu sedikit
contoh untuk menghasilkan rekonstruksi MP (MB s@juk, MIN saju^?).
Perangkat MB s@jak dan sebagainya, s@nap dan sebagainya, dan s@num dan
sebagainya masing-masing mempunyai tiga atau lebih bentuk turunan, tetapi
tidak satu pun di antaranya yang mempunyai bentuk turunan BH atau IBN.
Lagi pula, kemunculan bersama untuk bentuk seperti MB tinjak 'injak' dan
MB j^jak 'menginjak-injak' (diberi nama JKT, dan pada akhimya sebagai
peminjaman dari JW atau SUN, dalam Wilk.) sangat menunjukkan bahwa
s(§(j'ak pada mulanya polimorfemis. Namun, sekali lagi, jika itu benar, tidak
jelas apakah keadaan ini masih demikian dalam MP atau hanya dalam masa
sebelum itu.

Walaupun selain IBN masing-masing isolek mempunyai beberapa
leksem dengan kombinasi s awal dan konsonan hambat palatal atau nasal
antarvokal, satu-satunya kombinasi yang terdapat dalam semua isolek Melayik
adalah s awal dengan y antarvokal. Mungkin sekali MP berisi leksem dengan
kombinasi ini. Mungkin juga MP tidak mempunyai kendala pada kombinasi
*s awal dan konsonan hambat palatal atau nasal antarvokal, kecuali Jika ada
penjelasan untuk kemunculan s(§i/ak dan sebagainya, s@luk dan sebagainya,
dan s@ijum, dan sebagainya (penjelasan demikian mungkin adalah bahwa
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leksem ini kompleks secara morfologis, tetapi sampai sekarang kita masih
belum mempunyai bukti yang cukup untuk ini).

Sebaliknya, tidak ada leksem yang diwariskan dengan konsonan palatal
awal dan s antarvokal yang ditemukan dalam satu pun isolek ini, dan mungkin
sekali MP tidak mempunyai leksem yang berisi kombinasi ini. Informasi ini
tidak cukup untuk membuat kesimpulan yang pasti tentang sifat fonetis MP *s.
Walaupun mungkin ada hubungan struktural antara moyang s di satu pihak dan
moyang c, j. dan ij di lain pihak, tidak jelas apa hubungan ini, atau apakah
hubungan itu ada pada peringkat MP atau hanya sebelum itu. Berdasarkan s
dalam semua isolek (yang merupakan alveolar) saya beranggapan bahwa MP
*s juga alveolar.
Rekonstruksi:

*saya-Q 'kasihan'; *s@j@k 'sejak'
*sayur 'sayur'; *s@num 'senyum'
*s@nap 'senyap';

4.4 Kendala pada bunyi labial akhir yang didahului *i
Bukti yang diberikan di sini tidak cukup untuk menyatakan eksistensi kaidah
demikian sebagai fakta, tetapi agak mencolok bahwa:
a. hanya satu perangkat padanan yang ditemukan untuk rekonstruksi MP *-im,

yaitu *kirim (3.1.2.1). Namun, *kirim mempuyai bentuk turunan IBN yang
tak teratur kirum, sedangkan istilah yang lazim dalam IBN untuk 'kirim'
adalah pait.^ MB dan JKT tidak mempunyai leksem lain yang diwariskan
dengan -im/-em (JKT -im/-em/-em), dan SWI hanya mempunyai udim 'tahi'.
BH mempunyai siim 'sunyi', dan pijim 'pejam'. Dalam IBN tidak ada
deretan -im akhir, juga dalam MIN, di mana *-m menjadi n sesudah vokal
tinggi (3.6.3(1)). Bandingkan juga MB k@lim dan sebagainya dalam 3.1.1.1
KTTD (2)).

b. bentuk turunan dari *-ip jarang muncul dalam isolek-isolek yang kita
bandingkan, walaupun tidak seluarbiasa seperti bentuk turunan dari *-im.
Tidak ada perangkat-padanan yang lengkap yang menghasilkan rekonstruksi
MP yang masuk akal, dan contoh-contoh yang mencerminkan *-ip dalam
lebih dari satu isolek hanyalah:

1. MB, BH, SWI, JKT kacip, IBN kacit 'gunting buah pinang': ini adalah
kata pinjaman dari JW menurut Wilk. dan Van der Tuuk (Von de Wall
(Jilid 2) 1880:475);

2. MB, JKT cicip 'cicip', BH cicip 'menguji';
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3. MB lancip, lincip, BH lincip, JKT lancip 'lancip';
4. MB (h)intip, BH, JKT intip 'intip', yang diberikan sebagai kata pinjaman

dari JW dalam Wilk. dan Klinkert;

5. MB sisip 'sisip', MIN sisi? 'tambah' (3.1.2.1):
6. MB, JKT sirip, BH sirit 'sirip';
7. MB, JKT kutip 'mengutip';
8. MB, JKT k@dip, k@lip 'kedip'.

Dalam Demp. ada tiga rekonstniksi MPP dengan *-ip yang
dicerminkan dalam satu atau lebih isoiek Melayik:
1. MPP *sisip 'sisip', bandingkan MB sisip, MIN sisi?:
2. MPP *k@tip 'mencubit', yang menjadi MB k@tip 'menyengat';
3. MPP *quDip 'hidup', yang menjadi MB (h)idup, MIN iduy?, BH hidup,
SWI, IBN, JKT idup 'id.' (vokal-vokal tersebut dimetatesis, ciri yang
membedakan isolek-isolek Melayik dari sebagian besar bahasa AN).^

Ringkasan
1. Hanya ada satu kemungkinan rekonstniksi dengan deretan *-im akhir (dan
kemungkinan ini kecil);

2. Hanya ada delapan perangkat-kesepadanan yang diwakilkan dengan tidak
bagus yang mencerminkan *-ip; dan

3. Ada metatesis vokal dalam satu-satunya rekonstniksi MPP dengan *-ip yang
diwakilkan dengan baik dalam isolek-isolek lain, yaitu MPP *quDip >
*hidup.

Argumen ini jelas menunjukkan kendala MP pada konsonan labial akhir yang
didahului oleh */.

4.5 Kontraksi vokal dalam leksem MP yang mengandung lebih dari dua
silabel

Leksem bersuku tiga yang asli dengan bunyi laringal yang memisahkan vokal-
vokal yang sama, atau yang memisahkan bunyi pepet dengan vokal lain,
disingkat menjadi leksem MP bersuku dua. Proses ini melibatkan hilangnya
bunyi laringal AP/MPP, dan perkembangan vokal MP bam dengan corak yang
sama seperti vokal-vokal yang disingkat jika vokal-vokal ini sama; kombinasi
AP/MPP *a atau vokal tinggi dengan *@ masing-masing disingkat menjadi
MP *a atau vokal tinggi, misalnya:
MPP * beReqat 'berat > MP * b@rat

♦ tuqelaq 'tulang' * tulaq
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* qahelu 'alu' * halu
* peReqes 'peras' * p@r@s
* qijuhuij 'hidung' * hidufj

AP * tenu?un^ 'tenun' > MP * t@nun
* b(in)aHiP/bineHi 'wanita' * bini 'istri'
* bineSiq/'^beneSiq^^ 'benih' * b@nih

Kontraksi vokal juga terjadi dalam rekonstruksi AP yang mempunyai
lebih dari dua silabel melalui afiksasi atau pengulangan morfem akar,
misalnya:

MPP * ma-ka?en 'makan' > MP * ma/kan

* ka + * wanan 'kanan' * k/anan (bandingkan 3.4.1.4
(pra-MP * fai + * anan) dan 7.1.C)

AP * Jta + *luSeq 'air mata' * k@luh}^ 'keluh'
MPBP * (dD)ehuk(-(dB)ehukf 'duduk',

tinggal' * duduk.

Dalam salah satu leksem MP tidak terjadi kontraksi (walaupun terjadi
dalam masing-masing isolek), yaitu:
lAW^baqeRu 'baru* > *bAharu OA.2>.2i)

Leksem AP/MPP bersuku tiga dengan vokal-vokal yang berbeda (selain
bunyi pepet) yang berdekatan, atau yang terpisah oleh bunyi laringal, tetap
bersuku tiga dalam MP. Misalnya:

MPP * kaluarj 'kalong' > * kAluaq
* buqaya 'buaya' * buhaya
* baqkuarj 'bengkuang* * bAtjkuaq
*beRuat3 'beruang' * biruanij (3A.3A)
* ka + * wiRi 'kiri'

> pra-MP + * iri > *fc4/in (bandingkan 5.7(2)
dan 7.1c)
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Kontraksi dari vokal-vokal yang berdekatan dalam leksem bersuku tiga
(atau bersuku empat) sudah lama merupakan proses yang berlangsung terus-
menerus dalam isolek-isolek Melayik sesudah tahap MP. Semua isolek
mengkontraksikan vokal-vokal yang berdekatan dari bentuk MP asli yang
polimorfemis atau yang direduplikasi. Sering masih ada morfem akar yang
tidak dikontraksi atau yang secara morfologis tidak kompleks. Misalnya:
MB lu/tut, MIN lu/tuy?, SWI @n/tuat 'lutut', dan BH tuut (3.10);
MB am/pun 'ampun'; empunya'; i.l. 'ampun', dan MB mohon, MIN

puhun, JKT muhun 'mohon' Guga MB pohon 'pohon' dan sebagainya,
3.1.2.4);

MB, JKT t@/luk, MIN ta/luy?, BH ta/luk, SWI t@/lue? 'teluk', danBH luuk
'teluk, rongga di bawah air' (3.10);

MB, IBN am/put, MIN am/puy? 'bersetubuh', dan BH puut 'vagina' (3.10);
MIN a/bue? IBN buuk 'rambut kepala', bandingkan juga DK bu'uk

'id." (Dunselman 1949:81; 3.10).
MB, SWI, JKT b@ban, MIN baban 'beban', dan MB, BH bawa, MIN bao,

SWI bawo, IBN bai? 'bawa', yang menghasilkan MP *ba (?) 'bawa';
leksem purba ini memperoleh sufiks -i? (yang sekarang sudah
membeku) dalam IBN (6.1.1). dan direduplikasi dalam i.l.; b@ban,
baban adalah hasil reduplikasi dari * ba(?) -f- sufiksasi dari afiks
nominal * -an, dengan demikian * ba(?) * ba(?) + * an, yang
menjadi b@ba(?)an > MB, SWI, JKT b@ban. MIN baban.
Oleh karena tidak ada cara untuk mengatakan apakah kontraksi dalam

contoh-contoh di atas telah terjadi dalam MP atau terjadi dalam setiap isolek
secara terpisah, saya merekonstruksi bentuk kompleks dengan kontraksi vokal
apabila bentuk kompleks dan morfem akamya dicerminkan dalam isolek itu
itu juga. Misalnya, *tAluk direkonstruksi bersama dengan *lu0(u@)k karena
keduanya dicerminkan dalam BH, dan *ampun direkonstruksi bersama dengan
*puhun karena kebanyakan isolek mencerminkan kedua-duanya.

n.b.: Perangkat kata seasal berikut pasti berkembang dari * (em)pu - *hiatj
'Dewata; nenek moyang' (bandingkan * @mpu (3.11) dan *hiafj
(3.9.1), dengan hilangnya *h dan desilabifikasi */ antarvokal menjadi
y: MB mo/yatj 'moyang, buyut', MIN pu/yaf) (Van der Toom)
'moyang/buyut perempuan', SWI po/yatj 'moyang/buyut laki-laki,
nenek moyang; kepala keluarga', IBN aki?-pu/yai)'moymglhwyui laki-
laki', JKT nend/k-mo/yaij Quga MB nene/k-mo/yat]) 'nenek moyang';
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juga (dalam Wilk.): po/yaij (Sumatera) 'kepala keluarga, orang yang
sudah tua', (MIN)'dukun (sihir)'.

4.6 Sinkope dari Tokal kedua dari akhir dalam kata bersuku tiga
Blust (1982a) memberikan deskripsi mengenai perkembangan historis dalam
fonologi MB yang melibatkan hilangnya bunyi pepet dalam silabel kedua dari
akhir dalam leksem AP bersuku tiga yang asli, dan kemudian asimilasi atau
eliminasi salah satu komponen dari gugus konsonan yang dihasilkan
("penyingkatan-gugus"). Beliau menyebut perkembangan ini "sinkope pepet"
(Blust 1982a:285).
Misalnya:
AP *qalesem 'asam' > MB, BH, SWI (m-)asam, MIN, IBN asam 'asam (n)',

m/asam 'asam (adj)', JKT asem 'asam (n, adj);
AP *patelaij 'bintik-bintik, belang-belang' > MB p@lar] belang-belang';
AP ̂qarjeliC/^qatjeSiC 'bau hangus' > MB (h)af]it 'bau busuk' (kain kotor,

kotoran hewan, ketiak, dan sebagainya)', MIN aiji?, BH, SWI arjit
IBN afjit 'bau wangi' (bandingkan Blust 1980b:37-8).

Dalam dua di antara contoh-contoh Blust, vokal tingi dalam silabel kedua dari
akhir (alih-alih pepet) hilang.
AP *paijuDaN 'pandan' > i.l. pandan;
AP *qaNiCu 'bantu' > MB hantu, MIN, SWI, IBN antu.

Di sini kita bisa menambahkan contoh ketiga yang aslinya
polimorfemis:
AP *C-um-ubuq 'tumbuh' > *tumbuh 'id.' (3.5.1; 5.6.4).

Perbandingan MB dengan isolek-isolek lain memperlihatkan bahwa
dalam kebanyakan contoh Blust, sinkope pepet telah terjadi dalam pra-MP.
Namun, dalam dua dari antara contoh-contolmya, isolek-isolek tidak sepadan
dalam mencerminkan kata bersuku tiga, atau kata bersuku dua dengan gugus
konsonan, misalnya:
AP HimeRaq 'timah' > SWI tima(h), JKT time, i.l. timah; tetapi MIN juga

mempunyai timarah, timbarah 'kertas timah'; MIN timah dianggap
sebagai kata pinjaman (dari MB), dan MIN timarah, timbarah
dijelaskan sebagai refleksi dari Melayu Minangkabau Purba +timrah
yang ke dalamnya disisipkan bunyi pepet ( > MIN a) untuk
memisahkan gugus konsonan heterogen yang tidak lazim. Dalam
timbarah, penyisipan bunyi pepet didahului oleh epentesis b (atau
"penyisipan obstruen", Blust 1982a).
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AP *safjelaR 'sangrai' > MP *saij(@)lar > MB s@lar, MIN sala, sagla
'panggang', IBN bau sala? 'bau daging panggang' (3.7.3).
Beberapa perangkat kata seasal yang Iain dapat ditambahkan pada
kedua contoh ini.

MP pura(n)ci(kt) 'percik', > MB p@rcik. p@rcit, BH puracit, IBN
p@rancit, p@r@ncit, JKT p@rcik (3.7(4));

MP *tirajat} 'terjang' > MB t@rjai), t@rajai], BH tirajatj, IBN
t@rajai), JKT t@rjaij, t@r@jaf] (3.7(3));

MP *bArunas 'beraas, berisi penuh (tentang butir padi)' > MB bemas,
b@r@nas, BH barunas, SWI b@xnas (3.7(4));

MIN para?, SWI p@la? 'kebun', bandingkan juga MKparlak 'id.' (Aichele
1943:52).

Dari bentuk tuninan dalam isolek-isolek Melayik untuk AP *timeRaq,
*sa}jelaR, dan MP *pura(n)ci(kt), *tirajafj, dan *bArunas, tampaknya proses
sinkope masih sedang berlangsung dalam MP.

Walaupun hampir semua contoh yang diberikan dalam Blust (1982)
memperlihatkan eliminasi bunyi pepet, saya lebih suka istilah "sinkope vokal"
daripada "sinkope pepet" disebabkan MP *pura(n)ci(kt), *tirajar) dan
*bArunas selain AP *paijuDan dan *qaniCu.

Berdasarkan perangkat kata seasal di atas, saya merekonstruksi untuk
MP:

*as@m 'asam(n)'; dan
*m-as@m 'asam (adj)';
*p@lafj 'belang-belang' (hanya dalam MB)
*haijit 'bau hangus';
*pandan 'pandan';
'^hantu 'hantu';

*tim (@)rah 'timah';
*pVr(@)lak 'kebun' (bandingkan Toba porlak 'id.')

Catatan

'Pengamatan ini didasarkan pada pertimbangan berikut.
Bunyi pepet awal (atau h@-) tidak pemah diikuti oleh konsonan hambat dalam SWI (2.4.3)
dan IBN (2.5.3), dan hanya dalam beberapa leksem bunyi tersebut diikuti konsonan hambat
dalam MB (2.1.3) dan JKT (2.6.3). Sebaliknya bunyi pepet awal selalu diikuti oleh gugus
nasal homorgan + konsonan hambat (dan kadang-kadang oleh bunyi alir atau nasal) dalam
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isolek-isolek ini. Bentuk-bentuk MPP dengan *eKVK(V)(K) memperoleh pola @NKVK(V)
(K) dalam MB, SWI, IBN, dan JKT, dan pola aNKVK(V)(K) dalam MIN dan BH. Oleh
karena semua isoiek mempunyai bentuk turanan dengan nasal homorgan, penambahan bunyi
nasal pasti telah teijadi dalam MP, bandingkan MPP *hepat > MP MP?*e(N)bun
> MP *@mbun, MPP *e(N)tut > MP *k@ntut (bandingkan 7.2.5). Sebuah perkecualian
bagi kaidah fonotaktis ini ialah MB ®ian, MIN ajan, BH hajan *ejan' (yang mempunyai
varian rejan, lihat Bab 2 Cat. 4). Dyen merekonstniksi MPP *eZen 'menekan' berdasarkan
MB @jan dan Toba odon, JW @d@n 'id*, (sebagai koreksi terhadap *eden dalam Demp.,
Dyen 1951:536-7). Oleh karena BH hajan, rekonstruksi ini hams disesuaikan kembali dengan
MPP *qeZen.

^Bandingkan Melayu Tioman y@ di® 'katanya'. Bentuk ini mungkin berasal dari +ia +
pronomina persona (+d-/a, bandingkan 5.5.1(2)) dengan desilabifikasi dalam Melayu
Tioman, MIN, BH, dan DK dan kemudian pembahan dengan pembahan +y- menjadi j-
dalam MIN, BH, dan DK (analog dengan pembahan +y- menjadi j- dalam kata pinjaman,
bandingkan Bab 3 Cat. 62). Kemungkinan lain ialah bahwa bentuk itu adalah bentuk alegro
untuk ■\-ujar + pronomina persona, bandingkan Selako ja-hi, Jar-e 'kataku/katanya*.

'Menumt Asmah Haji Omar (1975), istilah TAM amma: 'ibu', appa: 'ayah*, dan ayya 'ayah,
orang yang dihormati', dan menumt Beliau, masing-masing bentuk ini adalah sumber untuk
MB @ma/k, b/apalk, dan mama/k. Beliau menemukan istilah-istilah tersebut dalam Burrow
dan Emeneau (1961), yang masih mempunyai ma:ma: 'saudara laki-laki dari ibu'. Keempat
istilah kekerabatan TAM ini mempunyai kata seasal di seluruh mmpun bahasa Dravidika
(Burrow dan Emeneau 1961). MP mempunyai *ma(?), *apa(?), *ayah, dan *mama(?) secara
bertumt-tumt (3.4.2.5; 3.9.3 KTTD), dan setidak-tidaknya *nia(?) dan *apa (?), telah
menggantikan istilah MPP (yaitu MPP *ina 'ibu' dan MPP *ama 'ayah'). Kenyataan ini
menunjukkan bahwa *ma(?), *apa(?), *ayah dan *mama(?) dipinjam dari bahasa-bahasa
Dravidika. Ini menyiratkan bahwa TAM sudah mempunyai pengaruh pada MP, atau jika
belum, keempat istilah kekerabatan yang bersangkutan tidak bisa direkonstmksi untuk MP
karena istilah itu mempakan pinjaman.

^Selain IBN apay, MIN apa/? dan Madura @ppa? 'ayah' (3.4.2), ada banyak padanan yang
lain untuk MB b/apa/k tanpa b/- awal, bandingkan Toba, Ngaju apa 'ayah (sendiri)', Soboyo
n-apalj 'nenek', Kapuas apa/? 'ayah', Mualang apay 'ayah' (Adelaar 1983:59 Cat. 9),
Mdagasi zJafy ( < +i- ape) 'ketumnan', DS apd 'ayah (penutur)' (catatan lapangan Adelaar
yang tidak diterbitkan), SUN apa. bapa 'ayah'. Gagasan tentang 'ayah seseorang' adalah
lazim dalam kesepadanan ini, dan gagasan ini berlawanan dengan pengertian yang lebih luas
tentang ayah (ayah orang lain, mertua laki-laki) dalam kesepadanan dengan bl- atau dalam
istilah lain yang ada: bandingkan IBN bapa? 'mertua laki-laki', Toba ama-fj 'bapak, istilah
yang bisa digunakan untuk orang muda, dan dengan demikian oleh ayah kepada 'anaknya'
(Tuuk), Ngaju bapa, DS bapd? 'bapa (orang lain)', Maranao bapa/? 'paman, mertua laki-
laki', Hanunoo 'paman'. Dalam bahasa Mualang dan beberapa bahasa yang lain
(termasuk beberapa bahasa di Maluku), bapa(k) muncul dengan makna 'ayah' tetapi dirasakan

169



sebagai peminjaman.
bt- awal seperti dalam MB b/apa/k dan sebagainya juga terdapat dalam sejumlah

istilah kekerabatan yang lain, atau dalam istilah yang ditautkan dengan kategori semantis ini
(misalnya: pembantu atau betina). Bandingkan:
b/uda/k 'budak' (juga 'pembantu, budak*) dan *m/uda? 'muda, mentah'(3.4.2.4), dan lagi

pula DS kamudd? 'anak muda', MB ma?uda 'adik perempuan ibu', MIN udo 'kakak
laki-laki' (sic);

b/esa/n 'besan', dan DS isdtn 'sapaan atau acuan kepada saudara kandung dari suami/istri
dari saudara kandung' (sso. dalam hubungan a ba-isdtn dengan saudara kandung dari
suami/istri dari saudara kandung); (ketidakhadiran yang sama untuk bl- dan makna
yang sama terdapat dalam bentuk sepadan dalam beberapa isolek lain di Kalimantan
Barat);

b/iras 'suami dari saudara perempuan istri, istri dari saudara laki-laki suami'. Tagalog bilas
'id.' (tetapi mungkin dipinjam dari MB), dan Manobo izas 'pasangan suami istri yang
mempunyai hubungan saudara', Timugon Murut Has 'istri saudara laki-laki suami';
mungkin berkaitan dengan SUN fj-iras'l. melakukan sesuatu bersama dengan sesuatu
yang lain, menggabungkan dua fiingsi; 2. (juga fja-hiras) 'meminta bantuan orang lain
untuk mengeijakan pekeijaan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh si peminta
(misalnya, ketja bangunan, panen)';

b@/t/ina 'betina' dan MPP *ina 'ibu', *t-ina '(id, sebagai kata acuan)'
ba/bu 'babu' (dalam bahasa Jawa Kuno dan dalam SUN dialektis kata ini berarti 'ibu' atau

'babu'); mungkin berkaitan dengan MB ibu, bu, JW mbo? 'ibu'?
Embaloh (bahasa Tamanik di Kalimantan Barat) b/aki? 'kakek' (peminjaman dari isolek

melayik) dan MP *aki? 'kakek'.

Dalam b/apa/k, b/uda/k, b@/t/ina (dan ba/bu?), varian-varian dengan *b(a)-
tampaknya menyampaikan gagasan tentang 'seseorang yang bertindak sebagai - atau dianggap
sebagai --[orang yang disebut dengan varian tersebut tanpa *b(a)-Y. Masih perlu diteliti lebih
lanjut apakah ini menipakan bukti untuk prefiks yang sudah mati.

^Peminjaman kata untuk 'bawang merah' telah melintasi pembagian menjadi bahasa-bahasa
Romantika, Germanika, dan Slavonika. Bandingkan istilah-istilah yang berkaitan dengan 1.
oignon (Perancis); 2. Zwiebel (Jerman); 3. luk (Rusia), semuanya berarti 'bawang merah',
dalam sepuluh bahasa di Eropa (dalam daftar di bawah ini, (1), (2), dan (3) hams dibaca
'berkaitan dengan 1., 2,. 3. secara bertumt-tumt.

Perancis: oignon 'bawang merah' (1), ail 'bawang putih' (tidak satu pun dari 1,2,3);
Spanyol: cebolla 'bawang merah' (2), ajo 'bawang putih' (tidak satu pun dari 1,2,3);
Italia: cipolla 'bawang merah' (2), agiio 'bawang putih'(tidak satu pun dari 1,2,3);
Inggris: onion 'bawang merah' (1), garlic, leek 'bawang putih' (3);
Swedia: Wk 'bawang merah' (3), viilok 'bawang putih' (3);
Belanda: ui, (Valm) ajuin (1), Belanda Timur (bahasa daerah) siepel (2) semuanya berarti
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'bawang merah', dan knoflook, (Vlam) look 'bawang putih (3);
Jerman: Zwiebel 'bawang merah' (2), knoblauch 'bawang putih' (3);
Polandia: cebula 'bawang merah' (2), czosnek 'bawang putih' (tidak satu pun dari 1,2,3);
Bulgaria: luk 'bawang merah' (3), byal luk 'bawang putih* (3), cesan 'id.' (tidak satu pun

dari 1,2,3);

Rusia : luk 'bawang merah' (3), cesnok 'bawang putih'(tidak satu pun dari 1,2,3);

Etimologi untuk istilah yang berkaitan dengan 1,2,3 adalah (1) Latin unio, unionis
'persatuan, penyatuan, sejenis mutiara besar, sebuah bawang merah', (3) Teutonika Kuno
*lauko- 'bawang merah' (The Shorter English Dictionary (diperbaiki dan disunting oleh C.T.
Onions)), dan (2) Latin cepula, diminutif dari cepa 'bawang merah' (Duden). Perhatikan,
Bulgaria byal luk dan Swedia vitlok secara harfiah berarti 'bawang putih', bandingkan MB
bawatj putih (juga batasan yang umum dalam bahasa-bahasa (non-Indo-Eropa) yang lain.
Perhatikan juga, padanan dengan luk (3) berarti 'bawang putih' selain 'bawang merah'.

^pait 'kirim' juga ditemukan dalam BAG. Bahasa-bahasa di luar kelompok Melayik yang
mempunyai kataseasal denganpmV untuk 'kirim' adalah Ngaju (pait), Kadazan ((popo-)ovit),
bahasa-bahasa Camik (Rhade moit, Jarai mo-it), dan Aceh (peu'et). Bentuk Kadazan menun-
jukkan bahwa kata seasal ini pada mulanya mencerminkan bentuk kausatif (bandingkan Kada
zan -ovit 'membawa', popo-ovit '(menyebabkan dibawakan =) mengirim'.

^Menurut Blust (1981a:463), bahasa non-Melayik yang lain dengan bentuk turunan MPP
*quDip dengan vokal yang dimetatesis hanyalah Rejang (idup 'hidup') dan SUN Qiirup
'hidup', dan hurip 'hidup kembali; tumbuh dengan subur (seperti tumbuh-tumbuhan)').
Akan tetapi, Bali dan Sasak idup 'hidup' juga memperlihatkan metatesis ini.

'Lihat Dyen 1965:292.

'Blust (1982b) merekonstruksi *baHi (/*b-in-aHi), tetapi Nothofer (1984) merekonstruksi
*beHi (/*b-in-eHi).

"^Blustpada mulanya merekonstruksi *bineSiq (1982a:289), tetapi dalam Blust (1983-4).
Beliau memberikan bentuk kembar *beneSiq (disebabkan Manobo beni).

"Akan tetapi, kontraksi dalam MB k@luh dan scbagainya mungkin merupakan perkembangan
sesudah MP. Jika kontraksi telah teijadi dalam MP, AP *ka-luSeq seharusnya menjadi MP
*kaluh. MB -hkaluh, SWI +kalu@(h). JKT +kalu. Namun, bisajugaMP *keluh tidak
muncul, dan merupakan bentuk turunan yang teratur dari AP *ke-luSeq, karena tidak pasti
apakah AP/MPP mempunyai *a atau bunyi pepet dalam silabel ketiga dari akhir dengan
vokal nontinggi.

"MPBP *(dD)ehuk 'duduk, tinggal' direko.istruksi di sini berdasarkan SUN diuk, Ngaju
on/dok, Aceh duek, Camik Purba *dok dan MP *duduk 'id.'
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BAB V

Leksikon dalam Isolek-isoiek Melayik Purba

5.0 Dalam bab ini kita akan berusaha merekonstniksi bagian-bagian dari
leksikon dasar MP yang berkenaan dengan bidang-bidang semantis yang jelas.
Bidang-bidang ini adalah:
(5.1) waktu dalam sehari
(5.2) istilah-istilah arah
(5.3) bilangan
(5.4) istilah-kekerabatan yang pokok
(5.5) pronomina
(5.6) anggota tubuh

Bab ini juga mencakup daftar 200 kata Swadesh yang sudah
dimodifikasi untuk MP (5.7) yang berdasarkan bukti untuk daftar 200 kata
untuk keenam isolek yang kita bandingkan selain informasi tambahan. Daftar
ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengukur posisi relatif isolek-isoiek lain
sehubungan dengan MP, dan untuk menghitung kadar retensi leksikal dari
keenam isolek tersebut.

5.1 Waktu dalam sehari

Dalam keenam isolek tersebut dibedakan empat bagian utama dalam sehari:
(5.1.1) pagi
(5.1.2) siang
(5.1.3) petang
(5.1.4) malam

5.1.1 Pagi adalah istilah yang umum dalam semua isolek kecuali BH, yang
menggunakan ba/isuk/an. Akar kata isuk mungkin berasal dari JW
(bandingkan JW esok 'pagi*; MB b/esok 'besok' mungkin juga berasal dari
JW). Sebagai istilah MP untuk 'pagi', saya merekonstniksi *pagi.
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5.1.2 Istilah untuk 'siang' sama dengan semua isolek: MB (Malaysia) t@Qah
hari, MIN tarjah ari, BH tafjah} hari, SWI tat]a{h) axi, IBN t@ijah ari, JKT
t@tjari (dengan sandi). Bandingkan jugn tamhafiari dalam daftar 1521 kata
yang disusun Pigafetta, yang merupakan ̂ mber tertua di Barat untuk bahasa
Melayu (Pigafetta 1972:67). MB (Indonesia) dan JKT siatj kadang-kadang
digunakan untuk 'tengah hari (kira-kira jam 11,00-14.00)', tetapi dalam
semua isolek (lihat Aliana et al. halaman 86 untuk SWI), kata itu berarti
'siang, bagian hari yang terang (berlawanan dengan malam hari, bagian hari
yang gelap)', dan (kecuali dalam JKT), kata itu juga berarti 'terang, bersih',
dan (dalam derivasi) 'menyiangi, membersihkan'.

Untuk MP 'siang' direkonstruksi *t@ijah *hari; *siaij direkonstruksi
dengan makna 'terang, bersih; membersihkan, menyiangi'. Perangkat kata
seasal yang menarik dalam konteks ini adalah BH ma-landaw 'bangun
kesiangan', IBN s/andaw dalam gaway s/andaw ari (hilangnya +7- tak dapat
dijelaskan). 'semacam festival yang berakhir di tengah hari', dan (Rich.)
andaw 'bangun kesiangan, tidur-tiduran', apay, a/ittovv (nama bintang, 'bapak
dari hari")' ( < *andaw, 3.2.2). BH landaw dan IBN andaw tampaknya
mencerminkan MPP *qalejaw 'hari, siang hari', walaupun padanan bunyinya
tidak teratur: baik BH 7- mencerminkan MPP *-7-, dan MPP *qa- hilang
(bandingkan 3.1.3.3), yang meminta penjelasan tentang MPP *e > IBN a dan
MPP *7 > IBN 0, maupun MPP *e hilang melalui sinkope, dan BH 7- tetap
tak dapat dijelaskan. Lagi pula, tidak jelas mengapa BH dan IBN mempunyai
gugus -nd-.

5.1.3 MB dan SWI mempunyai p@tai), MIN pataij untuk 'petang'; makna ini
pasti sekunder, karena dalam IBN dan JKT, dan di luar kelompok Melayik,
p@taij, p@t@fj, (JW p@t@i)) berarti 'gelap'. BH mempunyai kam/ari/an
'petang, kemarin', yang pasti merupakan kontraksi dari *k@-l@(h0)@m +
*hari-an, hilangnya *r tak dapat dijelaskan, tetapi kata seasal dari isolek-isolek
Iban yang lain (di Kalimantan Barat) jelas memperlihatkan perkembangan ini,
bandingkan (di Kabupaten Sanggau) Ketungau m@layey, Kerabat m@layi
(kedua-duanya dengan metatesis), Mahapmari, Benawasmay/, Tamm bemayi
(di kabupaten Kapuas Hulu) Suhait g@l@may (catatan lapangan Adelaar yang
tidak diterbitkan).

MB (BI) sore dan JKT sdre adalah kata pinjaman dari JW.
Ada kemungkinan besar *p@t@q pada mulanya berarti 'gelap',

dan bentuk turunannya kemudian digunakan secara metaforis untuk 'petang'
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dalam MB, MIN, dan SWI. Pergeseran makna ini analog dengan yang terjadi
dalam MB, MIN, dan JKT siaij. Istilah MP untuk 'petang' mungkin
merupakan kata majemuk *k@-l@(h0)@m *hari yang masih dicerminkan
dalam BH kami/ari/an dan IBN l@m/ay; dalam isolek-isolek lain, kata
majemuk ini masih dicerminkan dalam istilah untuk 'kemarin', bandingkan
MB k@m/ari/n, k@m/are/n (3.1.2 dan 3.1.2.5), k@lm/ari/n. (Klinkert)
k@lam/ari, kalam/are/n, SWI k@m/axi, JKT k@m/areln Md.'; bandingkan
juga calamari dalam daftar Pigafetta (halaman 71), dan BRU kamai 'kemarin'
(dalam penyajian Wilk., kamai mempunyai bunyi pepet, tetapi menurut
Prentice, bunyi pepet tidak terdapat dalam BRU).

5.1.4 Semua isolek menggunakan malam (JKT mal@m), yang menunjukkan
MP *mal@m. Akan tetapi, mungkin malam dan sebagainya berkaitan dengan
*k@-l@(h0)@m, dan saya merekonstruksi etimon MP *ma-l@(h0)@m}

5.2 Istilah-istilah arah

Tidak ada istilah untuk keempat mata angin yang dapat direkonstruksi untuk
MP. Ini tidak mengherankan jika kita membandingkan isolek-isolek tersebut
dengan bahasa-bahasa lain di dunia: istilah untuk mata angin biasanya mula-
mula merupakan perkembangan semantis sekunder dalam leksem yang
terutama mengacu kepada (1) benda angkasa dan terbit/terbenamnya matahari
(sebagai akibat dari ini, siang/malam, datang/pergi, dan sebagainya); (2)
keadaan udara (panas/dingin, nama-nama angin); (3) arah lain yang lebih
umum ("atas" vs "bawah", "hulu" vs "hilir", "kanan" vs "kiri", dan
sebagainya); dan (4) ciri-ciri yang khas lingkungan (gunung, jurang, tempat
berbatu-batu, negara yang tidak subur, dan sebagainya) (C.H. Brown 1982:5).

Berikut ini saya pertama-tama memberikan istilah untuk mata angin
dalam keenam isolek tersebut, dan saya akan memperlihatkan bahwa istilah-
istilah tersebut tidak sesuai untuk merekonstruksi mata angin MP (5.2.1).
Kemudian saya akan memberikan istilah arah yang lain yang bisa menjadi
dasar untuk merekonstruksi istilah arah dalam MP (5.2.2).

5.2.1 mata angin

Utara

Semua isolek kecuali JKT mempunyai kata pinjaman dari SKT untuk
menyatakan 'utara': MB, IBN (Rich.), SWI (Aliana et al) utara. MIN utaro.
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(SWI -a dan IBN u dalam silabel ketiga dari akhir menunjukkan peminjaman
yang sangat baru, pasti melalui MB), JKTilir 'utara' berkembang dari *hilir
'hilir' (3.7.3 KTt.): istilah JKT untuk 'selatan', udik, juga berarti 'pedesaan,
kedaerah' dan berkembang dari *udik, 'daerah hulu', bandingkan juga MB
udi/k 'daerah hulu', BH udi/k 'daerah pedalaman, tempat asal', dan BSM
udU? 'daerah hulu'. Penggunaan leksem untuk mengacu kepada arah aliran
sungai untuk menyatakan 'utara' dan 'selatan' dikaitkan dengan orientasi
utara-selatan sungai di daerah sekitar Jakarta (yang terletak di pantai utara
Jawa).

Selatan

MB s@lat/an berkembang dari istilah arah yang kompleks secara morfologis
yang mengacu kepada Selat Malaka (bandingkan MB s@lat 'selat' < *s@l@t
3.1.1.5).

SWI, IBN s@latan dan MIN salatan mungkin dipinjam dari MB,
karena kemiripan yang kebetulan antara "selatan" dan "selat" hanya
merupakan bukti dari posisi geografis penduduk Selat Malaka (dan, secara
teoritisnya, penduduk Banjarmasin). JKT udik < *udi/k, lihat di atas.

Timur

Istilah timur muncul dalam MB, BH, SWI, dan IBN, dan timue muncul dalam
MIN; namun, istilah yang lazim untuk 'timur' adalah uju^ dalam MIN dan
mata ari idup atau mata ari tumbuh dalam IBN, IBN timur pasti dipinjam,
karena leksem ini tidak mengalami epentesis konsonan hambat bersuara
sesudah nasal sebelum -r (3.6.1.5). Dalam SWI timur dan barat mempunyai
getar apikal dan mungkin dipinjam (3.7), sebagaimana halnya utara dan
selatan juga dipinjam (lihat di atas; bandingkan juga Semenda (isoke Melayu
Tengah yang lain) mataxi idup 'timur' dan mataxi mati 'barat'). Mungkin
timur/timue dalam isolek-isolek lain dipinjam dari MB. Makna 'timur' dari
timur/timue adalah inovatif dan berkembang dari MPP *hatimuR 'monsun
tenggara'. Dengan makna inovatif 'timur' dalam MB dan BH, dan tidak ada
padanan yang diwariskan dalam isolek-isolek lain, tidak ada etimon MP yang
bararti 'timur' yang dapat direkonstruksi. MP *timur (sebagai turunan dari
MPP *hatimuR dan masih dicerminkan dalam setidak-tidaknya MB timur)
pasti masih berarti 'monsun tenggara'. JKT wet/an < JW wet/an 'timur'.
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Barat

Istilah barat ditemukan dalam MB, MIN, SWI, dan IBN (Rich.), tetapi jelas
merupakan pinjaman dalam MIN (yang mengharapkan +bare? alih-alih
barat). Istilah yang lebih lazim untuk 'barat' adalahpuhun dan mato ari mati,
(Van der Toorn) mantari mati dalam MIN, dan mata ari turun atau mata ari
mati dalam IBN. SWI barat mungkin kata pinjaman (lihat di atas). JKT kulon
< JW k/ulo/n 'barat'. MB barat adalah bentuk turunan dari MPP *habaRat

'monsun barat laut'. MP *barat hams direkonstmksi dengan makna yang sama
dengan MPP *habaRat: karena temyata tidak satu pun isolek lain yang
mempunyai bentuk tumnan yang diwariskan dari MPP *habaRat, pergeseran
makna menjadi 'barat' tidak dapat dikaitkan dengan MP dan hams dianggap
sebagai inovasi MB.

Jadi, tampaknya dalam kebanyakan isolek, istilah untuk mata angin
dipinjam atau berasal dari perluasan makna dalam leksem yang makna
primemya berkaitan erat dengan mata angin.

5.2.2 Istilah arah yang lain
Istilah arah yang penting dalam bahasa-bahasa AN adalah bentuk tumnan dari
MPP *lahud 'ke laut' dan *Daya 'ke pedalaman', dan di samping itu bentuk
tumnan dari MPP *habaRat dan *hatimuR yang menyatakan arah dari mana
angin musim bertiup. Oleh karena makna 'timur' dan 'barat' adalah inovatif
dan tidak dapat dikaitkan dengan MP, moyang MP untuk MB barat dan timur
masing-masing pasti telah mempertahankan makna 'monsun barat laut' dan
'monsun tenggara' (5.2.1). Untuk MPP *lahud dan *Daya, *lahud mengubah
maknanya menjadi 'laut' dalam keenam isolek tersebut, sedangkan *Daya
hanya bertahan dalam kata majemuk seperti barat daya dan orar) daya/k
'orang Dayak'. Namun, makna arah yang kuno masih dapat direkonstmksi
untuk MP. Peristilahan untuk kartu kompas MB secara logis menjadi lebih
konsisten jika kita beranggapan bahwa istilah utara dan s@lat/an telah
menggantikan istilah-istilah sebelununya +laut 'utara' dan -\-daya 'selatan'
(Brandes 1984:102; Adelaar 1989:10). Penggantian ini masih bisa kita lihat
dengan adanya istilah timur laut, barat laut, dan barat daya. Ini adalah kata
majemuk yang terdiri dari .istilah arah yang terdekat dalam sistem kartu
kompas MB yang asli. Penggantian itu pasti telah terjadi sesudah pusat
kekuasaan Melayu pindah dari Sumatera Selatan ke pantai barat Semenanjung
Malaya. Di daerah Palembang, Sumatera Selatan (tempat yang diperkirakan
terletak Sriwijaya), laut berada di arah utara, yang berlawanan dengan darat.
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5.3 Bilangan

5.3.1 Rekonstruksi bilangan

MB MIN BH SWI IBN JKT MP

1. s(u)atu, (@)sa,

s@- cie?, sa- asa,sa- so, sa- sa?,s@- (s)atu,s@- *@sa?, *sA-

2. dua duo dua duo dua due *dua(?)

3. tiga ligo tiga tigo tiga tige *t@lu

4. @mpat ampe? ampat @mpat @mpat @mpat *@mpat
5. lima limo lima limo lima? lime *lima?

6. @nam anam anam @nam @nam @n@m *@n@m

7. tujuh tujueh pitu tujue(h) tujuh tuju? *tujuh
8. (d@)lapan (sa)lapan walu d@lapan (d@)lapan d@lapan *dua(?) alap/an
9. s@mbilan sambilan sat] a s@mbilan s@milan s@mbilan

s@lapan *@sa? ambil/an

10. s@-puluh sa-pulueh sa-puluh s@-pulue(h) s@-puluh s@-pulu *sA-puluh
11. s@-b@las sa-baleh sa-walas s@-b@las s@-b@las s@-b@las *sA-puluh @sa?
12. dua b@las duo baleh dua walas duo b@las dua b@las due b@las *sA-puluh dua(?)
13. tiga b@]as ligo baleh talu walas tigo b@las tiga b@las tige b@las *sA-puluh telu
20. dua puluh duo pulueh dua puluh duo pulue(h) dua puluh due pulu *dua(?) puluh
21. dua puluh satu duo pulueh cie? sa-likur duo pulue(h)so4 dua puluh sa? due pulu atu *dua(?) puluh @;
22. dua puluh dua duo pulueh duo? dua likur duo pulue(h) dua puluh dua dud pulu dud *dua{?) puluh du«
23. dua puluh tiga duo pulueh ligo talu likur duo pulue(h) dua puluh tiga dud pulu tige *dua(?) puluh t@

ligo4
30. tiga puluh ligo pulueh talu puluh ligo pulue(h) tiga puluh tige pulu *t@lu *puluh
100. s@-ratus sa-ratuyh sa-ratus s@-ratus s@-ratus s@-raius *sA-ratus

200. dua ratus duo ratuyh dua ratus duo ratus dua ratus due ratus *dua(?) *ratus

1000. s@-ribu sa-ribu s@-ribu s@-ribu s@-ribu s@-ribu *sA-ribu



yang berada di arah selalan. Sebaliknya, di Malaka, yang nantinya menjadi
pusat politik dan kebudayaan Melayu, bagian selatan (dan Selat Malaka)
adalah ke selatan (selat/an), dan pedalaman adalah ke utara (utara).

Saya merekonstruksi MP *daya? 'ke pedalaman' berdasarkan MB
barat daya dan MB daya/k 'orang Dayak', IBN daya? 'orang Dayak;
pedalaman'. Saya merekonstruksi *laut 'ke laut' berdasarkan istilah arah MB
barat laut dan limur laut. Dewasa ini, MB, BH, SWI, JKT laut, MIN lauy?
berarti 'laut', dan menggantikan bentuk sebelumnya *ta5ik 'laut' (5.7 lema
124).

IBN /awr berarti 'Melayu'.^

5.3.2 Penjelasan untuk rekonstruksi
{\)*esa?, *sA-. Semua isolek memiliki sekurang-kurangnya satu bentuk

yang bebas dan satu yang diklitisasi untuk 'satu'. Bentuk klitik dalam
semua isolek mencerminkan benmk purba *sA-. Benmk bebas memperlihat-
kan lebih banyak variasi: MB satu. suatu sepadan dengan IBN satu dan
JKT (s)atu (3.8.1). satu dan suatu telah mengalami pembedaan semantis.
Brandes (1884:162) menurunkan MB suatu dari +5'^- + +batu 'satu batu'
(halaman 162). Gerth van Wijk (halaman 198-9) beranggapan bahwa MB
suatu berasal dari JW se-watu 'satu batu' (alih-alih dari pra-MB +sa-
+batu). Namun, andaikata asal mula JW tidak perlu disebabkan kenyataan
bahwa dalam sejarah MB (dan JKT), (1) *b mengalami pelenisan antara
dua *a. (2) MP *a dalam silabel kedua dari akhir dinetralisasi menjadi
bunyi pepet dan kemudian hilang, dan (3) terakhir, -l-w yang mengikuti
divokalisasi menjadi u (Blust 1974:134), dan jelas juga dalam JKT, maka
*sa-batu > +sawatu > +s@watu > +swatu > +suatu > MB s(u)atu.

JKT (5)atu. ̂ BH asa sepadan dengan SWI so dan IBN sa ? dan juga dengan
MB sa 'satu', @5a 'Esa (dalam kaitan dengan "Keesaan Tuhan")', yang
membuat saya merekonstruksi *esa? (dalam SWI dan IBN @ awal tidak
pemah muncul di depan konsonan selain nasal, 2.4.3 dan 2.5.3). Awal
mula MIN cie? tidak jelas.

(2) *dua(?). *(?) akhir direkonstruksi disebabkan turunan IBN p@dua?
/b@dua? 'membagi' bersama dengan dua.

(3) Meskipun ada kesepadanan di antara isolek-isolek dalam mencerminkan
tiga dan sebagainya, *t@lu direkonstruksi disebabkan MK, DK talu,
BAG tolu. *t@lu tidak direkonstruksi dengan *-(?) karena DK tidak mem-
punyai konsonan hambat glotal akhir padahal isolek ini biasanya sepadan

179



dengan IBN dalam memperlihatkan kesepadanan. BH juga mempunyai talu
tetapi ini dianggap sebagai pinjaman dari JW, lihat butir (8). Dalam MB,
*t@lu masih dipertahankan dalam buah k@ras t@lu 'buah keras dengan
tiga biji', dan buah salak t@lu 'salak dengan tiga biji'.

(7) BH pitu sepadan dengan MPP *pitu, tetapi dianggap sebagai pinjaman
dari JW (lihat butir (8)). BAG juga mempunyai pitu, yang tetap tak dapat
dijelaskan di sini.

(8) Sistem bilangan BH sangat dipengaruhi oleh JW, misalnya talu. pitu,
walu, sarja, dan formatif likur. Walaupun talu dan pitu bisa juga berkem-
bang dari MPP *telu dan *pitu, tidak demikian halnya dengan walu dan
satja. Bentuk turunan Melayik dari MPP *walu seharusnya telah kehilang-
an semivokal awalnya, dan safja (yang secara formal sepadan dengan JW
satja) tidak sepadan dalam bentuk dengan *siwa. Sebaliknya, BH walu
tidak dapat diturunkan langsung dari JW wolu, tetapi mungkin dipinjam
dari JW dalam masa ketika JW masih mempunyai a dalam silabel kedua
dari akhir dalam leksem ini (bandingkan Jawa Kuno wwalu). Bagaimana-
pun juga, leksem dengan w awal tidak diwariskan dalam isolek Melayik.

Bentuk untuk (8) dalam isolek-isolek lain berkembang dari kata
majemuk asli yang mengalami kontraksi. Ini masih dapat dilihat dari varian
MB arkais du/alap/an (Gerth van Wijk halaman 198 dan dalam Wilk. (yang
mengacu kepada teks bahasa Melayu Klasik "Busta:n us- Sala:ti:n")), dari
BAG du/alap/arj, dari DK du/alap/atn (Dunselman 1950:322, baris ke-11 dari
akhir) dan dari duolappan dan dualapan dalam daftar kata Melayu Pigafetta
(Pigafetta 1972:72). *dua(?)-alap-an awal mulanya berarti 'dua diambil (dari
sepuluh)' dan *@ sa?-alap-an 'satu diambil (dari sepuluh)', bandingkan
Melayu Kedah ala 'petik buah dengan galah panjang yang ujungnya diikat
pisau atau kait' (Wilk.) < MPP *alap 'ambil'. Blust (1981a:467 Gat.6)
memberikan penjelasan berikut untuk MIN s/alap/an 'delapan': bentuk
moyang dari s/embil/an dan s/alap/an pada mulanya bersinonim dengan arti
'sembilan', dan MIN s/alap/an 'delapan' adalah hasil dari perubahan makna
sesudah hilangnya fungsi morfologi asli dari bentuk-bentuk ini. Ini pasti juga
terjadi dengan bentuk kembar SWl s/elap/an 'delapan', l-awal dalam IBN
l/ela/an disebabkan asimilasi dalam silabel ketiga dari akhir, bandingkan 3.11.
(9) MB s/@mbil/an dan kata seasalnya pasti berkembang dari bentuk majemuk
*@sa?-\- *ambil-an ('satu diambil (dari sepuluh)' = sembilan, bandingkan
Klinkert). Bentuk majemuk ini telah menggantikan MPP *siwa, dan kadang-
kadang dibatasi dalam MB sebagai kurafj @sa atau kurarj satu 'kurang satu';
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pembatasan demikian juga digunakan dalam jumlah yang lebih besar dengan
'sembilan' sebagai komponen terakhir, misalnya se-ratus kuraij esa atau se-
ratus kuraij satu '99, dan kurat) @sa empat puluh *39'. (Gerth van Wijk
halaman 205). BH saija adalah kata pinjaman dari JW (lihat sub (8)), dan
dalam IBN s/@mil/an. *-mb- yang asli dilemahkan menjadi -m- (3.11a). BAG
mempunyai s/alap/aij 'sembilan', dengan demikian *@sa? -alap-an di sebelah
*esa?-arnbil-an.

(11-19) Semua isolek menggunakan b@las dan sebagainya untuk pembentukan
bilangan antara sepuluh dan dua puluh. Namun, saya merekonstruksi
*sA-puluh yang diikuti bilangan pokok untuk bilangan MP antara 10
dan 20, disebabkan MK, BRU dan BAG. Dalam MK 'dua belas' mun-
cul dalam baris berikut dalam prasasti Kedukan Bukit (Palembang):
dai)an jalan saribu tlurdtus sapulu dua vanak-na
dengan infanteri 1000 300 10 2 jumlah-mereka 'dengan infanteri
yang terdiri dari 1312 prajurit (Coed^s 1930:34)

Menurut Prentice (p.c.), dalam BRU, bilangan antara sepuluh dan dua
puluh dibentuk dengan sapulu + bilangan pokok (walaupun Ray memberikan-
nya berdasarkan balas, Ray 1913:62). Dalam BAG, kita menemukan sapulu
sabua, sapulu dua, sapulu tolu untuk 'sebelas', 'dua belas', 'tiga belas', dan
seterusnya (Stokhof 1980:97-8). Ketiga isolek ini sepadan dengan MPP, yang
membentuk belasan dengan *sa-puluq + bilangan pokok.

(21-29) BH (dan secara optimal SWI) likur dalam bentuk majemuk yang
menyatakan bilangan antara 20 dan 30 pasti dari JW: selain dalam BH
dan SWI, likur kadang-kadang juga muncul dalam MB, dan, di luar
kelompok Melayik, dan dalam Dayak Maanyan, Ngaju, dan Bali.
Dalam Dayak Maanyan (dan Ngaju?) likor tidak diwariskan.''

5.4 Istilah-kekerabatan yang pokok
Dalam bagian ini, kita akan merekonstruksi istilah kekerabatan yang mencakup
konsep yang jelas dalam isolek-isolek Melayik, dan yang terdapat bukti
komparatif yang kuat. Kami tidak berusaha merekonstruksi sistem-kekerabatan
MP, yaitu perangkat hubungan yang menyatukan, dalam keseluruhan
struktural, konsep-konsep yang dinyatakan dengan istilah kekerabatan. Kita
akan mengkaji konsep-konsep berikut:
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(5.4.1) moyang
(5.4.2) kakek-nenek
(5.4.3) orang-tua
(5.4.4) bibi, paman, sepupu, keponakan
(5.4.5) saudara kandung
(5.4.6) anak, cucu, cicit
(5.4.7) mertua, menantu, ipar

n.b.: Sering istilah kekerabatan mengalami perubahan bentuk. Istilah
kekerabatan MB yang pada mulanya berakhir dengan vokal ( < *V0,
atau < *V?) memperoleh -k yang dideskripsikan oleh Blust (1979)
sebagai sufiks vokatif yang telah mati. Blust merekonstruksi MPBP *-q
sebagai penanda vokatif. Beliau berpendapat bahwa sesudah teijadi
perubahan MPMP *q menjadi h dalam JW dan MB, bentuk vokatif
dalam bahasa-bahasa ini seharusnya telah kehilangan banyak
efisiensinya yang inheren dalam konsonan hambat glotal akhir. Untuk
alasan ini, hambat glotal akhir diperkenalkan kembali (yang secara
fonemis -k, bandingkan 2.1.1). MIN, SWI, dan JKTjuga mempunyai
bentuk turunan dari sufiks mati ini (bandingkan MIN, SWI -?, JKT -k
dan -?). Sufiks yang sama ditemukan dalam bentuk turunan *datu?
(yang juga merupakan istilah kekerabatan dalam beberapa isolek, lihat
di bawah). Ada kemungkinan sufiks yang sama seperti dalam
pengingkaran dan dalam tabi/k dan sebagainya, bisa ditafsirkan sebagai
peranti sintaksis yang digunakan untuk kata-kata terpisah (termasuk
vokatif, pengingkaran, dan salam, bandingkan 3.4.2.4 KTTD).

Contoh:

*nini? 'kakek nenek' > MB nene/k, MIN ninie/?, niniS;/?, JKT nene/? vs BH
nini, IBN ini? (3.1.2.1);

*kaka? 'kakak' > MB kaka/k, MIN kaka/?, kako, vs. BH kaka, IBN aka^
(3.4.2.4);

*datu? 'datuk > MB datu/k.'' MIN, SWI datue/?, JKT datu/?, vs BH data
IBN datu? (3.4.2.4);

*apa(?) 'bapak' > MB bapa/k,'' MIN (b)apa/?, SWI, JKT bapa/? vs bapa,
IBN apay 'id.', bapa? 'mertua laki-laki' (3.4.2.5);

'^mama (?) 'paman dari pihak ibu' > MB mama/k. MIN, SWI mama/? vs
JKT mama/rj (lihat di bawah) (3.4.2.5); (lihat di bawah untuk *ma(?)
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dan *adi).

Ada juga sufiks vokatif yang lain: MB, MIN, SWI, dan JKT memperlihatkan -
f) sporadis, misalnya MB kaka/ij, bapa/ij, datu/tj, cucu/ij, indu/f) (terutama
dalam sastra Melayu Jawa Kuno, Wilk: bandingkii juga ana/^ 'anak'); MIN
cucue/73, adif-Q, cucu/i) (3.4.1.3), SWI adi/ij, ibu/if) (lihat di bawah),
cucu/r^ (3.4.1.3), JKT mama/ij (3.4.2.5), kcdca/tj. Sufiks lain, MB -(a)nda,
adalah bentuk hormat (bandingkan 5.5.1.3.n.b.). Dalam IBN, sufiks-sufiks
yang sudah membeku ini tidak muncul, tetapi dalam isolek ini diamati adanya
perubahan bentuk yang lain: istilah kekerabatan MP yang silabel pertama dan
keduanya mempunyai struktur yang sama kehilangan konsonan awalnya,
misalnya *cucu > ucu? (3.4.1.3); *nini > ini? (3.1.2.1); *kaka? > aka?
(3.4.2.4); *cicit > icit (lihat di bawah).

5.4.1 Sebagian besar isolek mempunyai kata seasal dengan MB mo/yai) untuk
menyatakan 'moyang' atau 'buyut', yang menghasilkan *(em)pu- *hiar)
'Dewata; moyang' (4.5 n.b.)

MB datu/k-nene/k 'moyang' juga muncul (Klinkert), tetapi datu/k
berasal dari *datu? 'datuk' (3.4.2.4) ( < MPP *datu 'id.'); bandingkan 5.4.2
untuk nene/k.

5.4.2 Untuk 'kakek-nenek' direkonstruksi *nini? (3.1.2.1). Bentuk turunan
dari *datu? (3.4.2.4) yang berarti 'kakek'juga muncul dalam MB, MIN, SWI
(dengan -k yang tak dapat dijelaskan dalam Aliana et al., halaman 86), dan
JKT, tetapi kecuali JKT, dalam isolek mana pun ini bukan makna primer.
*nini? tidak membedakan jenis kelamin (dan masih tidak dalam MB
Malaysia): MB aki, IBN aki? muncul dengan makna yang eksplisit 'kakek',
yang menghasilkan *aki? 'id.' (< MPBP *aki/*laki, Blust 1979:211). MB
kake/k, JKT kakk/? 'kakek' berasal dari JW (Klinkert, Wilk.).

5.4.3 Untuk 'ayah' direkonstruksi *apa(?) (4.3.1) selain *ayah (3.9.3).
Bentuk turunan dari *ayah tidak selazim bentuk turunan dari *apa (?), dan
umumnya digunakan sebagai bentuk sopan, sehingga mungkin istilah yang
lazim untuk 'ayah' adalah *apa(?) dalam MP. Leksem lain untuk 'ayah'
adalah abah, SWI ba?. dan JKT babe. Untuk 'ibu', isolek-isolek Melayik
mempunyai: MB (e)ma/k, ibu, indu/k, MIN (m)anday, amal?, indue/?, BH
uma, SWI ma/?, endue/?. IBN inday, JKT @na?, ibd/ibu. MB ibu (dan
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dengan demikian juga ibd/ibu) dahulunya merupakan bentuk sopan sesudah
bentuk yang lebih lazim @malk. Sekarang @ma/k telah digantikan dengan ibu,
dan hanya bertahan di MB Malaysia. JKT @na? adalah kata pinjaman dari
bahasa Cina (Kahler 1966).

Saya tidak tahu asal usul MIN (m)anday, dan juga tidak tahu
penjelasan untuk u- dalam BH uma} Berdasarkan MB (@)ma/k, MIN ama/?,
BH uma, dan SWI ma/? direkonstruksi *(@)ma(?) 'ibu'. Dua kata lain untuk
'ibu' dapat direkonstruksi. *indu mempunyai bentuk turunan dalam MB
(indu/? 'induk'), MIN (indu/k 'induk'), danlBN (indu? 'wanita'). Kebanyakan
bahwa bentuk turunannya dalam MB dan MIN tidak mengacu kepada ibu
manusia bukanlah suatu rintangan: menurunnya nilai istilah sapaan yang kuno
secara terus-menerus (dari formal ke informal dan kasar) dan penciptaaan
istilah sapaan yang baru secara terus-menerus terdapat dalam isolek-isolek
Melayik. *ina dicerminkan dalam IBN ina 'ibu' (kurang lazim dibandingkan
inday), dan selain itu (dengan pergeseran makna dan afiks mati) dalam MB
ina/ij 'inang', MIN, SWI ina/tj 'merawat (anak-anak)', IBN ina/i) 'merawat
(anak-anak), membesarljan (binatang)' (Wilk. juga memberikan JKT ina
'perawat anak', yang tidak terdapat dalam Chaer), dan dalam MB be/t/ina,
MIN bait/ino, SWI b@/t/ino, t/ino 'betina' (menurut Aliana et al., t/ino
berarti 'wanita'). Istilah IBN yang lebih lazim untuk 'ibu', inday, bisa juga
merupakan bentuk turunan dari *ina, walaupun saya tidak mempunyai
penjelasan untuk -d-nya.

5.4.4 Selain *mama(?) 'paman dari pihak ibu' (3.4.2.5) tidak ada istilah
khusus untuk saudara kandung, sepupu, atau keponakan yang dapat
direkonstruksi. Konsep-konsep ini dinyatakan dengan istilah yang berbeda-
beda dan/atau pembatasan. Bandingkan daftar berikut ini (yang tidak lengkap):

Saudara dari orang tua:
MB pa/k sawdara 'saudara laki-laki dari ayah', bapa/k muda 'adik laki-laki
dari ayah', pa/fe tua 'kakak laki-laki dari ayah', sawdara ma/k 'saudara laki-
laki dari ibu', ma/k sawdara 'saudara perempuan dari ibu', ma/k (k@)cik
'adik perempuan dari ibu', bibi 'id.' ( < JW atau Bali, Wilk.), ua(k) 'kakak
perempuan dari ayah'; bandingkan juga mama/k yang oleh Wilk. diartikan
sebagai 'paman dari pihak ibu; (secara bebas) paman yang mana saja', dan
yang oleh Klinkert diartikan 'bibi (secara umum)', dan paman 'paman (secara
umum)' ( < JW).
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MIN (m)anday 'saudara perempuan dari ibu' (juga 'ibu'), mama/k
'saudara laki-laki dari ibu', bapa/k, apa/k, pa/k 'saudara laki-laki dari ayah'
(juga 'ayah').

SWI m@rajo 'saudara laki-laki dari ibu', wa? 'kakak perempuan dari
ibu', ibu/rj 'adik perempuan dari ibu', mama/? 'paman (secara umum?)'.

IBN ibu? 'bibi', 'paman'.
JKT (menurut urutan frekuensi, bandingkan Grijns 1980:208-9) ua?,

ancatj, @nde, bapa/? (g@de 'kakak laki-laki dari orang-tua', ua?, ancatj,
@ma? g@di, (@mal?) @nde 'saudara perempuan dari orang tua', mama/^,
@nci/r) mama/?, and/? 'adik laki-laki dari orang-tua', and/i], @nce/?, bibi,
@nd/? 'adik perempuan dari orang-tua', mama/?, mama/tj juga muncul
dengan makna yang terbatas 'kakak laki-laki dari ibu' di beberapa bagian
Jakarta (mama/ddi^dX berupa kata pinjaman dari SUN, bandingkan SUN
mama/'(istilah sapaan untuk adik laki-laki dari orang-tua)'; Chaer juga
memberikan 6m 'paman' dan tanf 'bibi' (kedua-duanya dari BLD).

Sepupu:
MB sawdara s@/pupu, MIN dan/s/anak (juga 'saudara kandung' dan
'keponakan'), BH sa/pupu (Durasid dan Kawi 1978:42), SWI moanay b/apa/?
'anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah', k@laway b/apa/? 'anak perempuan
dari saudara laki-laki ayah (pria berbicara'), moanay @ndue/? 'anak laki-laki
dari saudara perempuan ibu (wanita berbicara)', k@laway @ndue/? 'anak
perempuan dari saudara perempuan ibu (pria berbicara)', ibu/tj 'anak dari adik
perempuan ibu', ua? 'anak dari kakak perempuan ibu' (istilah lain untuk
hubungan sepupu tidak diberikan dalam Helfrich), IBN p@turjgal, JKT
(menurut urutan frekuensi, bandingkan Grijns 1980:208—9) misan/an, k@-
ponakan, misan, ponakan (istilah-istilah ini juga digunakan untuk keponakan,
lihat di bawah).

Keponakan
MB anak sawdara, anak p@nakan, anak s/anak, k@ponakan ( < JW),
k@manakan (<MIN); MIN dan/s/anak, s/anak (khususnya untuk anak dari
saudara perempuan (pria berbicara)'; kamanakan; SWI ana? b@lay 'anak dari
saudara perempuan (pria berbicara)': ©ndU?/? b@/d@^an s/ana? 'anak dari
saudara laki-laki (pria berbicara)' (tidak ada istilah lain yang diberikan oleh
Helfrich); IBN indu 'keponakanperempuan', akan 'keponakan laki-laki'; JKT
(menurut urutan frekuensi, Grijns 1980:209): k@ponakan, ponakan, misanan.
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5.4.5 Bentuk turunan dari *kaka? 'kakak' sepadan dalam semua isolek kecuali
MIN (3.4.2.4). Dalam MIN, kako, kaka/? berarti 'kakak perempuan', dan
ambo digunakan untuk 'kakak laki-laki'.'° Dalam beberapa isolek Melayik
(MB sebagaimana dipakai di Jawa (Wilk.), SAR (menurut Blust p.c.)), bentuk
turunan dari *kaka? ( > SAR kaka?) mengacu kepada 'kakak perempuan',
sedangkan abarj mengacu kepada 'kakak laki-laki'. JKT juga mempunyai abarj
yang berarti 'kakak laki-laki'. Dalam MIN, BH, dan SWI, tidak ditemukan
kata seasal dari abai]. IBN abarj adalah kata sapaan untuk pria Melayu, dan
begitu pula BRU awai) (Prentice p.c.).

*adi? 'adik' direkonstruksi berdasarkan MB adi/k, MIN adi, adie/?,

BH, SWI adi/fj, IBN adi?, JKT ade. adi/k.
Saudara-kandung silang hanya terdapat dalam SWI: moanay 'saudara

laki-laki (wanita berbicara)', dan k@laway 'saudara perempuan (pria
berbicara)'. Sekurang-kurangnya salah satu istilah ini mempunyai moyang A?
(moanay < A? *maRuanay 'id.', Blust 1980:238-9). Istilah untuk saudara-
kandung silang merupakan gejala yang umum dalam bahasa-bahasa
Austronesia, dan kemunculannya dalam SWI mungkin merupakan retensi.
Dalam hal ini kita hams merekonstmksi *mA(r)(w)anay 'saudara laki-laki
(wanita berbicara)'. Walaupun konsep ini pasti ada, tidak ada rekonstmksi
yang dibuat untuk k@laway. Bentuk ini jelas tidak mempunyai kata seasal di
dalam kelompok Melayik, dan di luar kelompok Melayik bentuk ini hanya
mempunyai padanan dalam isolek Rejang (LeBar 1972), yang dipakai di
daerah yang langsung berbatasan dengan daerah SWI.

5.4.6 Untuk "anak' direkonstmksi *anak (3.1.1.3), dan untuk 'cucu' *cucu?
(3.4.1.3). MB, BH cicit, MIN dc/.^" dan IBN icit 'cicit' menghasilkan *cicit
'id.'. JKT juga mempunyai buyut 'id,', tetapi dalam MB dan BH buyut berarti
'moyang (dalam generasi keempat dan kelima)' (tidak ada kata seasal dalam
isolek lainnya).

5.4.7 Istilah 'mertua' adalah sebagai berikut dalam isolek-isolek Melayik: MB
m@ntua, MIN mantuo, mintuo, BH mintuha, SWI @nltuo. IBN (m)@ntua;
JKT m@rtue pasti dari JW (JW m@rtua 'mertua'), dan MP *mintuha 'mertua'
direkonstmksi.

Istilah MP untuk pertalian antarmertua adalah *ba/isa(a)n (3.5.1); BH
mempunyai warat) ( < JW wararj 'id.'). Berdasarkan bentuk tumnan dalam
semua isolek direkonstmksi *b/in/antu 'menantu' (3.1.3.1).
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Istilah yang umum untuk 'ipar' dalam semua isolek adalah ipar (MIN
ipa, SWI (Aliana et al., halaman 86) ipax, (Helfrich) pax buntiij '(istilah
sapaan untuk pengantin wanita, yang digunakan oleh kakak perempuan dari
pengantin pria)' dengan demikian direkonstruksi *ipar (< MPP '^hi(N)paR
'pihak lain; (mereka yang dari pihak lain =) ipar', Adelaar 1988:72).

n,b.: MB biras mengacu kepada 'suami saudara perempuan dari istri; istri
saudara laki-laki dari suami'. Kata ini mempunyai kata seasal IBN
yang berbeda maknanya: biras 'orang yang, karena tidak bisa melunasi
hutang, diambil sebagai pembantu oleh kreditomya; keturunan biras
dalam kaitan dengan keturunan majikannya'. Isolek-isolek lain tidak
mempunyai kata seasal (dalam Tagalog bilas^^ ditemukan, dengan
makna yang sama seperti MB biras). Namun, IBN mempunyai istilah
yang sama dengan MB biras, yaitu ipar duay 'istri/suami dari ipar'.
Bandingkan juga IBN ipar sembar 'ipar di mana dua kakak beradik
menikah dengan dua kakak beradik yang lain(?)' (Sic).

5.5 Pronomina

5.5.1 Pronomina persona

tabel

MB MIN BH SWI IBN JKT

pers.I
tunggal saya den ulun aku aku gue

sahaya ambo unda sayo kite

(d)aku sayo aku awa? ane

beta (awa?) (s)aye

(klitik) ku-/-ku ku-/ku ku-/-ku

dualis kami dua(y)

jamak ekskl. kami kami kami kami kami

ink!. kita kite kita kito kitay
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pers. II
tunggal (@r])kaw a,kau (i)kam kaba(n) nuan (@)lu

(dikaw) datde? kau kuti di? ente

tuan tuan (sam)pian disitu

tuanhamba andika

(awa?-)
mega,

miga
(kamu)
(awak)

(Klitik) kaw-/-mu -mu, -kaw

dualis kita? dua

jamak kamu (sama dengan kaba(n) kita?
@f]kaw + tunggal
s@kalian) -1- kalian

(klitik) -mu -mu

pers. Ill
tunggal ia (dia) ino,yo ina dio ia die

b@liaw beliaw sidin,

hidin

klitik -na -no, -0, -na -no, -0 -ne

-no. -e

dualis si-duay

jamak (d)ia (awa?-) ina sida?
m@reka sidin.
(itu) hidin

marika bubuhanha

(itu)

(klitik) -na -na
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Perbedaan yang paling pokok dalam bagan di atas iaiah antara persona kedua
dan ketiga; perbedaan yang paling sedikit disoroti ialah antara bentuk lengkap
dan klitik.

Komentar umum

1. Dalam MB, MIN, dan SWI, banyak pronomina persona tidak ditandai
untuk jumlah, dan dalam JKT perbedaan jumlah hilang sama sekali dalam
seluruh sistem pronomina. Dalam JKT bentuk jamak subyek dinyatakan
dengan meletakkan pade di depan verba (Muhadjir 1982:41). IBN adalah
satu-satunya isolek yang membuat perbedaan sistematis antara tunggal dan
jamak, IBN juga mempunyai deretan dualis.

Dalam banyak bahasa AN ada proses penggantian pronomina persona
tunggal dengan pronomina persona jamak yang berlangsung terus-menerus
karena pronomina persona tunggal dianggap terlalu akrab, terlalu kasar,
dan/atau terlalu langsung. Mungkin dalam MP, perbedaan seperti sopan
vs akrab telah memainkan peranan penting. Namun, perbedaan tunggal/
jamak direkonstruksi untuk MP karena perbedaan itu juga jelas terdapat
dalam MPP, dan karena pronomina persona jamak MPP dicerminkan dalam
isolek-isolek Melayik yang mempertahankan makna jamaknya (yaitu semua
isolek kecuali JKT mencerminkan MPP '^kita, dan *kami, MB (klasik) dan
SWI mencerminkan *kamu, dan IBN mencerminkan *siDa, semuanya mem
pertahankan gagasan jamak).

2. Dalam MB klasik ada sederetan pronomina persona, yaitu daku, dikaw, dan
dia, yang merupakan varian dari deretan aku, @tjkaw, dan ia (dia masih
merupakan varian yang sangat sering muncul dari ia). Anggota-anggota
deretan ini digunakan sebagai obyek langsung, sebagai bentuk penegas, dan
sesudah preposisi akan dan d@oan (dalam MB modem, ia dibatasi pada
posisi subyek dan pada bahasa tertulis, sedangkan dia bersifat umum).

Perbedaan vokal dalam pasangan @t)kau(?), dan dihiw menimbulkan
pertanyaan apakah *af)kau(?), *kau(?), atau *ikau(?) hams direkonstmksi.
Baik *arjkaw maupun *ikau(?) akan menghasilkan MB @fjkaw; @ijkaw
sesudah (1) netralisasi silabel ketiga dari akhir dan (2) penyisipan nasal di
antara e awal dan konsonan yang mengikutinya (4.2 + Cat. 1). Dalam
kedua kasus itu, vokal akhir akan menjadi diftong untuk menghasilkan
bentuk bersuku dua. Namun, *@rjkau(?) yang asli tidak dapat menjelaskan
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dikaw atau MIN kau 'kau (kepada wanita)' aiau BH kau 'kau' (Asfandi Adul
1976:145--6); pasti berkembang dari *ikau(?) (dengan diftongisasi
*-au- dan prefiksasi *(d)i-), atau dari *kau(?) (dengan prefiksasi *di-, dan
selanjutnya diftongisasi *-au-). Namun, rekonstruksi *ikau(?) menerima
hilangnya (yang tak dapat dijelaskan) vokal awal dalam MIN dan BH (yang
terdapat kau).

Mungkin *kau(?) adalah moyang dari MB @rj/kaw, di/kaw, MIN, BH
kau. dan MB @r)kaw memperoleh epentesis @N' sesudah disilabisitasnya
hilang dalam percapakan yang cepat.

5.5.1.1 Persona pertama

*aku direkonstruksi berdasarkan bukti dari empat isolek lain (3.4.2.6), Bentuk
klitik dari aku muncul dalam tiga isolek (MB, BH, SWI), dan *ku-/*-ku
direkonstruksi. adalah pronomina agentif yang dipraklitisasi pada dasar
verbal, dan *-ku adalah postklitik yang digunakan sebagai obyek (dengan
verba) atau pronomina posesif (dengan nomina).

MB soya, sahaya, MIN, SWI sayo, JKT saye, aye, MIN ambo, dan
BH ulun, pada awalnya berarti 'budak, hamba' (saya dan sebagainya < SKT).
JKT gue dipinjam dari bahasa Cina Hokkian (Wilk.; Leo 1975:5), dan ane
dari bahasa Arab. Makna asli dari MB awak, MIN, SWI awa? adalah 'tubuh'

(bandingkan *awak, 3.3.2); kadang-kadang kata tersebut digunakan sebagai,
atau bersama dengan, pronomina persona (dalam MB sebagai persona pertama
atau kedua, dalam MIN sebagai persona pertama, kedua, atau ketiga, dalam
SWI sebagai persona pertama).

MB beta ditemukan dalam kesusastraan klasik, dan masih digunakan
dalam isolek Melayik di Indonesia Timur. Makna aslinya adalah 'budak,
hamba'. Menurut Wilkinson kata itu dipinjam dari bahasa Hindi/Urdu, tetapi
bentuknya menunjukkan keterkaitan dengan *kita?.^*

Asal mula BH unda tidak jelas.
MP *kami direkonstruksi berdasarkan kami dalam semua isolek kecuali

JKT (3.4.2.6); *kita? direkonstruksi berdasarkan bukti dari semua isolek

(3.2.3 dan 3.4.2.4).

5.5.1.2 Persona kedua

MB @T)kaw dan MIN, BH kau menghasilkan *kau (bandingkan 5.5.1 (2)).
Varian yang diklitisisasi hanya ditemukan dalam dua isolek: MB kaw-, yaitu
prefiks pelaku di depan verba yang berorientasi pada pasien, dan MB -kaw.
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BH -kau (atau -kaw?), yaitu pronomina obyek atau pronomina posesif.
kamu tidak terdapat dalam MIN, BH, IBN, atau JKT, tetapi terdapat

dalam BAC dan dalam banyak bahasa di luar kelompok Melayik (bandingkan
MPP *i-kamu '(id.)', Blust 1977a: 11). Oleh karena itu, MP *kamu(?)
direkonstruksi. Varian postklitik (tetapi tidak dirinci untuk jumlah) -mu
muncul dalam MB, BH, dan SWI (sebagai pronomina obyek atau possesif),
dan *-mu(?) '(postklitik pronomina persona kedua (tidak dirinci untuk
jumlah?) yang menyatakan obyek atau pemilik)' direkonstruksi. (Pemakaian
MB kamu sebagai pronomina tunggal adalah perkembangan yang bam).

Asal mula MB mega (teks klasik; berkaitan dengan mereka, marika?),
MIN arj 'Anda (kepada pria)', dan IBN nuan, di? tidak saya ketahui
(bandingkan juga Melayu Perak mika '(persona kedua tunggal)'). MIN aij
mempunyai padanan ha dalam isolek Kedah dan Perils (bandingkan juga Haij
Tuah, nama pahlawan dalam kebudayaan Melayu); IBN nuan mungkin
berkaitan dengan MB tuan.

Asal mula ikam, kaba(n), dan kuti tidak jelas. BH ikam mungkin
mempakan seasal dengan kamu, tetapi bisa juga dipinjam dari salah satu
bahasa Dayak (Kayan juga mempunyai ikam (persona kedua jamak)', Blust
1977b: 1(X)). kaba(n) agaknya ditumnkan dari *kaban 'kawan, pengikut;
kawanan, kelompok' (3.5.1); kuti juga ditemukan dalam Lampung (isolek Wai
Lima di Lampung mempunyai kuti '(persona kedua jamak)'. Walker 1976:43).

Istilah-istilah lain dipinjam atau pada awalnya mempunyai makna lain
yang menjadi sekunder, misalnya MB, MIN tuan 'majikan; Anda';
tuan/hamba 'hamba tuan, ya tuan, kamu', @f)kaw s@kalian, (disingkat)
kalian 'kalian' (sekalian 'sekalian'). BH sampian (pian), andika < JW (<
JW scunpe(y)an, endika). JKT (@)lu < Cina Hokkian (Wilk,; Leo 1975:6);
ent^ < AR; disitu adalah bentuk yang pada awalnya bermakna 'di situ'.

5.5.1.3 Persona ketiga
Untuk persona ketiga, MB dan JKT mempunyai bentuk-bentuk varian (MB
dia/ia, JKT diM^) yang salah satu anggotanya sepadan dengan IBN ia. dan
yang lain sepadan dengan SWI dio, JKT di^ mungkin pada awalnya
mempunyai distribusi yang paralel dengan distribusi MB dia; mungkin juga
bentuk-bentuk itu dipinjam dari MB. Bentuk-bentuk MIN dan BH
menimbulkan masalah; bentuk-bentuk itu mungkin berkembang dari bentuk
pra-MP yang kompleks secara morfologis *i-ni-ia, atau dari kombinasi (post)
MP *ia + *ha dengan kontraksi *ia menjadi i (atau menjadi a dalam MIN
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ano/ano: pronomina sering mengalami pemendekan tak teratur dan kontraksi),
bandingkan MB diana 'dia' (Gerth van Wijk halaman 221; Klinkert). *ia
direkonstruksi untuk persona ketiga tunggal (3.4.2.6), yang juga sepadan
dengan MPP *si-ia (Blust 1977a: 11).

Bentuk yang diklitisisasi untuk persona ketiga adalah MB, BH -na,
MIN -nol-no/-o-e; dalam IBN digunakan bentuk lengkap. MB, MIN, BH,
SWI, dan JKT mencerminkan *-a; bentuk moyang MPP dari *-na adalah *ni-a
(Blust 1977:10-1) di mana pemaduan nasal alveolar dengan */ yang
mengikutinya menjadl nasal palatal belum terjadi. Beberapa isoiek mempunyai
pronomina persona ketiga jamak. Salah satu dari ini, IBN sida?,
mencerminkan MPP *si-iDa (Blust 1977a:ll), dan MP ""sida? direkonstruksi.

Pronomina lainnya adalah perkembangan selanjutnya; MB m@reka
(itu)/matrika (itu) tidak muncul dalam teks klasik dahulu, dan juga tidak
mempunyai padanan dalam isolek-isolek lain yang tidak dirasakan sebagai asli
MB. marika dideskripsikan sebagai 'bangsa' dalam Howison (1808) dan
sebagai 'orang-orang; pelayan yang membawakan baju baja kesatria' dalam
Marsden (1812). Bentuk ini mungkin dipinjam dari bahasa Jawa Kuno, yang
mempunyai marika, yaitu artikel penegas yang jelas Juga berfungsi sebagai
pronomina persona ketiga.'^ BH bubuhanna (dengan h epentetis?) 'mereka;
kelompoknya, keluarganya' diturunkan dari bubu 'kelompok, keluarga'
(Durdje Durasid dan Djantera Kawi 1978:43; Hapip).

n.b.: MK mempunyai tiga pronomina persona lain yang dipostklitisisasi.
Menurut De Casparis -ma.mu adalah pronomina posesif persona kedua
(De Casparis 1956:35), -ta "mungkin merupakan bentuk sopan persona
kedua" (halaman 21), dan -da {l-nda sesudah vokal) adalah "persamaan
honorifik dengan -na" (halaman 3). Pergeseran makna dari persona
pertama jamak inklusif menjadi persona kedua diperlihaikan dalam
BRU kita? '(bentuk sopan persona kedua)', IBN dan SAR kita?
'(persona kedua jamak)' < *kita? (3.2.3). -(n)da juga ditemukan
dalam MB; di sini bentuk itu menjadi penanda gaya sopan yang
ditambahkan pada istilah kekerabatan dalam bahasa formal (arkais)
(terutama dalam penulisan surat). Bandingkan anak-da atau ana-nda,
ibu-nda, bapa-nda, cucu-nda, dan seterusnya. Oleh karena bentuk
pronomina yang diklitisisasi sudah terbukti untuk MPP (Blust 1977:11),
mungkin MP juga mempunyainya, dan -ma.mu, -ta, -(n)da adalah
benmk turunan dari klitik-klitik ini. Namun, tidak jelas apakah -ma:mu
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sudah muncul dalam MP sebagai sufiks dalam bentuknya yang
sekarang ataukah leksem itu adalah bentuk kompleks yang berkembang
menjadi sebuah sufiks sesudah MP. Juga tidak jelas apakah pergeseran
makna yang diperlihatkan dalam -ta dan-(n)da terjadi sebelum ataukah
sesudah MP. Saya merekonstruksi MP *-(ma)mu(?), *-fa.^dan *-(n)da,
yang untuk sementara saya kaitkan dengan makna '{persona kedua
jamak)', '(persona pertama jamak ink!.)', dan '(persona ketigajamak)'
disebabkan kesepadanan bentuknya dengan *kamu. *kita ?, dan *sida ?
secara berturut-turut.

5.5.1.4 Tabel pronomma persona yang direkonstruksi

tunggal (klitik) jamak

pers. pertama *aku *-ku, *ku- *kita? (inkl.)

*kami (ekskl.)

pers. kedua

pers. ketlga

*kau *-mu(?)

*ia *-na

*kamu(?)

*sida?

(klitik)

*-ta?

*-mu/

*-(ma)mu(?)

*-(n)da?

5.5.2 Pronomina lainnya

tabel

MB MIN BH SWI IBN JKT

demonstrativa

(ini) ini

(itu) itu

(nun) nu(n)

iko/ko ini/nih ini

ituh/tuh itu itu

hin

tu? ini/ni

na? itu/tu/t6/(6n6)
(6n6)

lokatif

(sini) -sini siko
(sana) -situ situ

(nun) -sana sinan

sia/sini sini ditu? sini/mari

situ situ dia? situ

sana sano diin sono
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relatif yai) na(N) naT) no ti/k@ yaT3/nai]/n@T]

introgatif
apd(apa) apa apo, a apa (tu)apo nama

(mana) mana mano/ma mana mano m man^

(mana) -mana -mano/-a mana -mano -m -man^

(siapa) siapa siapo/sia siapa siapo sapa siap^

(kapan) bila/ bilo bila k@bilo k@maya kapan

kapan
(berapa) b@r/apa bar/a sa?apa b@xapo b@r/apa b@r/apd

tak takrif ana anu anu anu anu? anu/an6

5.5.2 Pronomina lainnya

5.5.2.1 Pronomina demonstrativa

Kebanyakan isolek mempunayi dua pronomina demonstrativa, tetapi mungkin
MP mempunyai tiga; ini beranalogi dengan pronomina lokatif (5.5.2.2) dan
dengan demonstrativa IBN. Tidak pasti apakah JKT mempunyai tiga
demonstrativa: sumber tidak jelas mengenai apakah dnd adalah varian dari
itu/tu/td, atau sederetan dengannya (dan dengan ini/ni). MK mempunyai inan
'itu' (Coed6s 1931:66). Ini sepadan dengan lokatif MIN s/inan, dan
menunjukkan *inan *nun' bersama dengan *(i)ni(?) 'ini' dan *(i)tu(?) 'itu'.
Kemungkinan lain ialah bahwa bagian terakhir dari bentuk turunan untuk 'nun'
dalam MB, BH, dan SWI (masing-masing di-sfana/, s/ana/, dan s/ano)
mencerminkan MP *ana(?) 'itu(nun)'. (JKT dnd pasti dipinjam disebabkan
kesepadanan-vokal yang tak teratur).

Diperlukan lebih banyak materi dialek untuk menentukan bentuk
pronomina demonstrativa ketiga ini, dan untuk sementara saya merekonstruksi
*(i)ni(?) 'ini', *(i)tu(?) 'itu' dan *(i)na(n) atau *(a)na(?) 'itu(nun)'. *(n) akhir
dalam *(i)na(n) mungkin sufiks, yang akan mempersatukan bentuk ini dengan
*(a)na(?). Asal mula MIN iko(ko) tidak jelas (dalam JW ada ika, tetapi ini
berarti 'itu(nun)' dan mungkin bukan sumbemya). Saya juga tidak mempunyai
penjelasan untuk demonstrativa IBN (perhatikan kesepadanannya dengan
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Tagalog, yang mempunyai itd yang mengacu kepada sesuatu yang dekat
dengan penutur).

5.5.2.2 Pronomina lokatif

Dalam semua isolek, pronomina lokatif diturunkan dari demonstrativa. Dalam
IBN ini dilakukan dengan prefiksasi di-, dan dalam isolek lain dengan
prefiksasi s-; dalam MB, pronomina lokatif biasanya dipraklitisisasi dengan
preposisi lokatif (yaitu di, ke, dan dari). Ini membuat saya merekonstruksi:
*0)-(i)ni(?) Mi sini';
*a)-(i)tu(?) Mi Sana';
*(>)-(i)na(n)/*(?)ana(?) 'nun'.

5.5.2.3 Penanda klausa relatif

Penanda klausa relatif tidak sepadan dalam kebanyakan isolek: MB dan JKT
mempunyai yajj, yang berkembang dari +ia + +-}j 2.1.3, 3.3, 6.1); JKT
nat] dan fieij mungkin merupakan varian dari yaij.

MIN noN mempunyai nasal akhir yang berubah-ubah menurut fonem
awal dari kata yang mengikutinya.'® naN mungkin berkaitan dengan s/inan,
sebagaimana terkesan dari bentuknya, tetapi bisa juga berkaitan dengan BH
najj. Asal mula BH natj juga tidak pasti.

SWT no mungkin merupakan perkembangan sekunder dari pronomina
posesif persona ketiga. Terakhir, asal mula IBN ti dan ke tidak jelas; ti pasti
merupakan bentuk singkat, karena ditemukan MUA toy (ditulis "tai"). Saya
tidak berusaha membuat rekonstruksi (kurangnya kesepadanan komparatif
menimbulkan kemungkinan bahwa MP tidak mempunyai penanda klausa
relatif).

5.5.2.4 Pronomina interogatif
Bersama dengan pronomina interogatif yang lengkap, MIN mempunyai
sederatan bentuk singkat (a, ma. bar/a, dan sebagainya, yang ditulis d. md,
bar/d, dan sebagainya, dalam Van der Toom). *apa direkonstruksi
berdasarkan bentuk turunan dalam semua isolek (3.1.1.4; IBN mempunyai apa
(< MB atau SAR?) di samping nama).

*mana(?) direkonstruksi berdasarkan kesepadanan teratur dalam semua
isolek kecuali IBN. Akan tetapi perlu kami beritahukan bahwa MIN d dapat
juga merupakan kontraksi dari +aha terdahulu. Ini akan sepadan dengan SUN
aha dan DK ahe 'apa?' dan pada akhimya akan menyebabkan bentuk MP
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*aha."

Dalam semua isolek, pronomina interogatif yang mengacu kepada
tempat terdiri dari preposisi lokalif yang diprefikskan secara opsional dalam
MB pada pronomina interogatif yang berarti 'mana', dengan demikian *-
mana(?) 'di mana'.

*si-apa direkonstruksi berdasarkan bukli dari semua isolek (3.1.3.2).
Bersama dengan *si-apa direkonstruksi *sai 'id.' berdasarkan DK sae;
bentuk ini tidak ditemukan dalam isolek lain dalam kelompok Melayik, tetapi
bandingkan MPP *sa(y)i 'id.'.

MB bila dan sebagainya < SKT vela 'waktu, saat'; (Indonesia) MB,
JKT kapan < JW kapan; saya tidak tahu asal mula IBN ketnaya. Tidak ada
rekonstruksi yang dibuat untuk makna ini.

MB b@r/apa, MIN bar/d, SWI b@xapo, JKT b@r/ape 'berapa'
berasal dari MP *bara dan *apa belum membentuk kata majemuk dalam MP
(Adelaar, sedang dicetak b). IBN b@r/apa dipinjam dari MB dan muncul
bersama dengan mesak yang jelas lebih asli.

5.5.2.5 Pronomina tak takrif

*anu? direkonstruksi (3.4.2(4) dan 3.6.1.2).

Bandingkan juga bara/rj '1. barang; 2. penanda ketidaktentuan; 3.
penanda kemungkinan atau harapan' (seperti dalam bara/r) -bara/rj 'mudah-
mudahan', bara/r)/kali 'barangkali'). bara/rj terdiri dari bentuk turunan dari
MP *bara (5.5.2.4) dan MP *-t] yang masih merupakan ligatur sesudah
pembilang (quantifier) dan sesudah pronomina yang memperkenalkan klausa
relatif. Akan tetapi, bara/ij adalah turunan post-MP (Adelaar, sedang dicetak
b).

5.5.2.6 Ringkasan dari pronomina yang direkonstruksi (selain pronomina
persona)

persona demonstrativa: *(i}m(?) 'ini'
*(i)tu(?) 'itu'

*(i)na(n)/*(a)na(?) 'itu (nun)'

pronomina lokatif; *(?)(i)ni(?) 'di sini'

*(?)(i)lu(?) 'di Sana'
*(?)(i)na(n), *(?)(a)na(?) 'nun'
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pronomina interogatif: *apa 'apa' {l^aha 'id.'),
*mana(?) 'mana'
*-mana(?) 'di mana'
*si-apa, *sai 'siapa'

pronomina tak takrif: *anu? 'anu'

5.6 Anggota tubuh

5.6.1 Anggota tubuh bagian dalam
Istilah-istilah berikut untuk anggota tubuh bagian dalam telah direkonstruksi:

*hati 'hati (3.2.3);
*p@rut 'perut, usus' (3.4.1.1);
*u(n)tAk 'otak (3.6.2);
'^tulanf) 'tulang' (3.7.1);
*darah 'darah' (3.7.3);
*dagii;i 'daging' (3.4.5), dan *isi? 'daging, isi'(3.4.2.4) (lihat juga 5.7 lema

103);

*hAmp@du 'empedu' (3.1.3.3).

Istilah MP yang lain untuk anggota tubuh bagian dalam dapat
direkonstruksi:

*jantui] 'jantung'; MIN jantuer), i.\. jantui):
*kura? 'kura, limpa'; MB, BH kura, MIN kuro, SWT favco, IBN kura?, JKT

kure;

*tian 'uterus'; MB, MIN, BH tian;
*urat 'urat'; MIN ure?, SWI uxat, urat, i.l. urat.

5.6.2 Anggota tubuh bagian luar: umum
Ada dua rekonstruksi yang termasuk kategori ini:
*kulit 'kulit (3.4.1.4);
*bulu 'bulu' yang berdasarkan bulu 'id.' dalam semua isolek;

5.6.3 Anggota tubuh bagian luar: kepala
Istilah MP untuk bagian dari kepala telah direkonstruksi:
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*bibir 'bibir, tepi' *hulu(?) 'kepala; hulu; pangkal
(3.1.2.3); (3.4.2.5); pedang'

*bu0(ue)k 'rambut kepala' (3.10) *lih@r 'leher' (3.1.2);
*dahi 'dahi' (3.4.2.6); *mata 'mata' (3.4.1.2);
*gahem 'geraham' (3.9.2); *mulut 'bibir, mulut' (3.1.2.4);
*gigi 'gigi' (3.5.4); *talifja(?) 'teiinga' (3.1.3.3).
*hidul) 'hidung';

Rekonstruksi yang lain:
*rambut 'rambut kepala'; MB, BH, JKT rambut, MIN rambuy; *rambut dan

*bu0(ue)k mempunyai makna yang sama: *bu0(u@)k adalah benmk
turunan teratur dari AP *buSek, tetapi bentuk turunan dari '^rambut
lebih sering ditemukan di dalam kelompok Melayik;

*dilah 'lidah'; MB, MIN lidah, SWI lida(h), IBN dilah, JKT lidd (lidah,
lida(h) dan lide telah mengalami metatesis, bandingkan MPP *dilaq);

*pipi(?) 'pipi'; MB, MIN, BH pipi, JKT pipi? (tidak ditemukan adanya kata
SM untuk 'pipi'; IBN mempunyai kuyu?);

*dagu? 'dagu'; MB, BH, SWI dagu, MIN dague(?) (-) tak dapat dijelaskan),
IBN dagu.

Untuk konsep lain, tidak tersedia perangkat kata seasal yang kuat, misalnya:
MB raharj, IBN raarj 'rahang' (tidak ada kesepadanan dalam i.l.);
BH muha, IBN mua 'muka'" (MB mempunyai muka, MIN muko, JKT make

< SKT; SWI mempunyai 'muka' < *dahi 'dahi' (3.4.2.6));
MB, BH bahu, MIN, IBN bau 'bahu* < SKT;
MB ubun/ubun, MIN bubun/bubun. BH bumbun/an, IBN bubun/aji, ubun/aji,

JKT bumbun/an, bunbun/an (3.6.2(2)) 'ubun-ubun'; bentuk moyangnya
tidak pasti, dan saya merekonstruksi bentuk kembar:

*bu(m)bun/*ubun 'ubun'ubun'.

5.6.4 Anggota tubuh bagian luar: tubuh
Istilah untuk bagian tubuh yang telah direkonstruksi adalah sebagai berikut:

*awak 'tubuh' (3.3.2); *pus@t 'pusat, pusar' (3.4.2.2);
*dada 'dada' (3.5.2); *pu0(u@)t 'vagina' (3.10);
*p@lir 'pelir (3.1.2.3); *rusuk 'pinggang, panggul' (3.7.3);
*puki? 'puki' (3.4.2.4); *susu(?) 'susu, buah dada' (3.4.2.5).
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Istilah lain dapat direkonstruksi:
*bAlakang 'belakang, punggung'; MB, SWI, fflN belakaij, BH balakaij (lihat

juga 5.7 lema 13);
*bulu 'bulu' (5.6.2);
*butuh 'penis*; MB, BH, IBN butuh, SWI butue(h), MIN butud^i 'orang yang

tidak berguna, orang tolor;
*pu7]gUQ 'punggung'; MBpuijgut) 'pantat', (MB Indonesia) 'punggung', MIN

puQguSp, SWlpupgup 'pantat', IBNpuijgui) 'pinggang'.
Rekonstruksi yang lain untuk 'tubuh';
*tubuh: MB, BH, IBN tubuh, MIN tubueh, SWI tubui'(h), JKT tidyu (*tubuh
dan *tumbuh 'tumbuh' berkaitan; *tubuh mencerminkan AP *Cubuq '(tunas?
tubuh yang tumbuh?)' dan *tumbuh mencerminkan derivasi verbal AP *C-um-
ubuq 'tumbuh, bandingkan 4.6).
Istilah untuk 'ketiak' hanya ditemukan dalam MB (ketiak) dan BH Ocatiak).

5.6.5 Anggota tubuh bagian luar: tungkai dan lengan
Istilah untuk bagian dari tungkai dan lengan yang telah direkonstruksi adalah;
*buku? 'buku, ruas, sendi' (3.4.2.4) *ruas 'ruas' (3.8.2);
*kuku 'cakar, kuku' (3.4.2.6); *siku 'siku' (3.4.2.6);
*paha(?) 'paha' (3.4.2.5); *tu0@t 'lutut' (3.10);

*tuhjuk 'telunji^' (3.5.3).

Rekonstruksi lain;

*b@tis 'bagian dari kaki di antara lutut dan pergelangan kaki'; MIN batik,
MB, SWI, IBN b@tis 'id.' (MB Indonesia 'betis'), BH batis 'kaki',
JKT b@tis;

Yang juga dapat direkonstruksi adalah:
*buah *b@tis ;betis'; MB, IBN (Rich.) buah b@tis, MIN buah batik;
*tularj *b@tis, 'tulang kering'; MB, IBN (Rich.) tulapg b@tis, MIN tulat)

batik;

*tumit 'tumit'; MB, BH, SWI, IBN tumit, MIN tumi?;
*jari 'jari'; MB, MIN, JKT jari, SWI jaxi, jari 'id.', IBNyan 'tangan' (lihat

juga 5.7(1));
*kaki 'kaki'; MB, MIN, IBN, JKT kaki (lihat juga 5.7 (4));
*kAlif^ij 'kelingking'; MB, JKT kelipkijj, MIN kalipkierj 'id.', EBN

keletjkiij {e dalam silabel kedua dari akhir tak dapat dijelaskan);
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*l@i)an 'lengan'; MB, SWI, IBN l@rjan. MIN Uujan. bandingkan MPP

*taf)an 'tangan'; IBN taijan (mungkin kata pinjaman, yan itu lazim, lihat di
atas), i.l. taijan.

5.6.6 Anggota tubuh binatang
Dalam kategori ini direkonstniksi istilah berikut:
*ikur 'ekor' (3.7.3 KTt., 5.7 lema 105);

'jungur' (3.6.1.5);
*sayap 'sayap' (3.1.1.3, 5.7 lema 100);

'sengat' (3.1.1.2);
*sisik 'sisik' (3.8.1).

5.7 Daftar 200 kata yang pokok dalam isolek-isolek Melayik Purba
Daftar ini adalah varian yang dibuat Hudson terhadap daftar 200 kata yang
pokok yang disusun Swadesh sepeiti yang dimodifikasi Blust dalam kajiannya
mendatang tentang leksikostatistik ba^asa-bahasa Austronesia (Hudson 1967;
Blust akan datang). Tujuannya ialah memberikana sarana untuk mengukur
afmitas relatif isolek, bahasa, atau kelompok bahasa yang lain dengan Melayik
Purba. Dengan membandingkan isolek-isolek yang berkaitan erat, kita bisa
menghilangkan sejumlah inovasi leksikal yang tidak umum dalam semua isolek
ini, dan dengan demikian membuat daftar-kata yang pokok untuk bahasa purba
dengan lebih banyak retensi daripada daftar-kata yang sepadan untuk setiap
isolek. Tentu saja daftar demikian perlu dipandang secara kritis dan kita perlu
menguasai sebanyak mungkin variasi dialektis. Lagi pula, hasilnya akan selalu
hipotetis dalam lebih dari satu segi: 1. daftar ini terdiri dari leksem purba, dan
2. frekuensi relatif setiap leksem purba juga hipotetis. Oleh karena itu, daftar
yang disajikan di sini hams dipandang sebagai usaha pertama. Mudah-
mudahan ahli-ahli lain akan memperpanjang daftar itu dan memperbaikinya,
atau mengembangkan sarana altematif yang lebih dapat diandalkan untuk
menguji posisi relatif MP dan kelompok Melayik di dalam mmpun bahasa
Austronesia.

Daftar ini disusun berdasarkan bukti komparatif dari daftar kata yang
pokok untuk setiap isolek yang menjadi dasar kajian ini. Daftar kata ini
dikumpulkan dengan cara berikut:

- Untuk MB, saya membuat sendiri satu daftar, dan mengandalkan
pengetahuan saya sendiri sebagai petunjuk;
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- Untuk MIN, BH, dan JKT dipakai daftar yang diisi oleh penutur asli;
daftar ini dikumpulkan oleh Blust, yang akan menggabungkannya
dalam kajian leksikostatistiknya (Blust, akan datang);

- Untuk IBN, say a membuat sebuah daftar berdasarkan Richards dan,
sedikit, berdasarkan buku frase bahasa Inggris—Iban. Pemakaian
Richards membuahkan hasil yang dapat diandalkan, karena setiap
entri mencakup sinonim (jika ada) dengan entri yang paling sering
muncul diberikan dalam huruf besar;

- Untuk SWI, sebagian dari daftar tersebut dapat diambil dari kosakata
yang tercakup dalam Aliana et al., dan untuk bagian lain, say a meng-
gunakan penilaian saya sendiri dalam mengumpulkan unsur leksikal
dari Helfrich. Apabila tidak pasti atau tidak mendapatkan unsur
leksikal yang meyakinkan, saya membiarkannya kosong dalam daftar
kata tersebut.

Daftar 200 kata MP disusun dengan cara berikut:
1. Kata pinjaman tidak dianggap sebagai bukti. Dalam daftar tersebut, kata

pinjaman diperlihatkan dalam ̂ rung. Bahasa sumber sebuah kata pinjaman
bisa dinyatakan dalam daftar tersebut atau dalam Penjelasan yang diberikan
di bawah daftar tersebut. Bahasa sumber diberikan dalam Penjelasan apabila
identifikasi leksem tertentu sebagai kata pinjaman memerlukan lebih banyak
dukungan, atau apabila ini praktis (seperti untuk 'berpikir' (21) di mana
pada akhimya seluruh perangkat yang bersangkutan diturunkan dari AR
Mr).

2. Apabila tiga isolek atau lebih mempunyai leksem yang sepadan, ini meng-
hasilkan rekonstruksi dalam daftar 200 kata, kecuali jika leksem ini adalah
kata pinjaman atau kecuali jika bukti tersebut menghalagi rekonstruksi
dengan cara lain. Hal demikian akan dijelaskan dalam Penjelasan.

3. Jika dalam perangkat tertentu sebuah leksem tidak mempunyai kesepadanan
tetapi ada bukti yang cukup dari luar keenam isolek tersebut untuk berang-
gapan bahwa lelaem tersebut mempunyai bentuk moyang MP yang terma-
suk kosakata pokok ini, bentuk moyang ini (juga) diberikan daftar tersebut.
Misalnya 'lain' (190): MB, MIN, BH, SWI lain. JKT ladn, tetapi bukay;
*buk@n diberikan karena IBN dianggap mempertahankan (dengan beberapa
altemasi) bentuk MP yang asli untuk konsep ini. Dalam dua leksem diberi
kan rekonstruksi tanpa bentuk turunan dalam daftar untuk setiap isolek:
*hulu? dan lihat Penjelasan.
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No.makna MB MIN BH SWIIBN JKT PM

1 (angan taqan taqan tarjan tarjan jari taijan •taijan

2 kiri kiri kida kiwa kido kiba? kiri *kA-iri/»kiba?

3 kanan kanan suo? kanan kanan kanan kanan *k/anan

4kaki kaki kaki.tunkay batis b®tii) kaki kaki *kaki

5 beqalan b®r-jalan,, ba-jalan,pai b®-jalan b®-jalan b®-jala)', jalan •((mb)Ar-)jalan

tulak mansai]

6 jalan jalaf) jalan jalan jalan jalay jalan *jalan

7 datang daa dataq daai) datai) datay dat®!) *dat®r)

8 belok belok belo biluk - biluk p®i)kdl *bihik

9 berenang b®-[anao ba-ranar) ba-kuhuo b@-d®nao s®m®ray b®-r®na)} (*(mb)A-t®naQ)

10 kotor kotor kumSi rigat,cumuh kama(h), kamah j®mb®r<JW (*kamah/*kumuh)
kumii!i[h)

11 debu d@bu abu dabu d®bu d®bu, abu abu *d®BU

abuk,apuk

12 kulit kulit kuli? kulit bawa?. kulit kulit •kulit

kulit

13 punggung bOIakaq pufjgtft] b®lakan) b®lakai) bdkbQ < SUN •bAlakal)

14 peiut p®iut (b sar) paruy? paiut p®xut b®sa? p®rut *p®rut

15 tulang tula tulai] tulaq tulai} tulaO •tulai)

16 usus isi. p@iut, tamunsu, ucus < JW p®xut mudo p®rut ucus < Jw *p®rut

p®iut muda isi paniy?
ataw.ati ati •hati17 had hati ati hati ati

18 susu, buah dada susu susu susu susu tusu t£ti •susu(?)

19 bahu bahu.pundakbau bahu bakix bau pundak -

20 tahu ahu au. abeh tahu tau t®mu tau? •tahu(?)

21 pikir b®r-pikir piki? ba-pikir pikix, pikir pikir mikir (semtu < AR)

22 takut takut akuy? akut-an takut takut takut •takut

23 darah darah darah darah daxa(h) darah dar6 •darah

24 kepala k®pala kapalo kapala pala? pala? k®pali •hulu(?)

25 leher leher li(h)ie gulu liax takuQ lihir •Iih®r

26 rambut rambut abue rambut gumba. buuk rambut •bu0(u)k.

kepala rumba? *rambut

27 htdung hiduQ iduS] hidui} idu idut) iduT] •htdui)

28 bemapas b®r-napas aqo? hinak "
Aawa napas < AR *Aawa

< AR

29 mencium cium clum.idu cium cium siun cium
-

30 mulut mulut muhcitSi) muntu] mulut mulut,nawa mulut •mulut

31 gigi gigi gigi, gigih gigi gigi gigi,A®li? gigi •gig"

32 lidah lidah lidah ilat lidaOi) dilah lidi •dilah

33 tenawa t@r-awa gala? ta-tawa t®-tawo k®/tawa? k®-tawi; •tawa?

34 tangis ai}is aqih ut}is tarjis sabak tagis •iai}is

35 munah munah mutah muak muta(h) mutah munti •nui(n)tah

36 ludah ludah liu?, ludah ludah -- lua?, ludah ludi •ludah

37 makan makan makan makan makan ®mpa?,mxkay makan *makan
38 kunyah kuflah. kuhah. mamah kuAa(h), gulum, kuAah kufti •kuflah, •mamah

mamah mamah mama(h)

39 memasak masak.anak masa?,ana? masak.anak ana? sumay,pandukmasak *masak, *tanak
40 minum minum minum kinum minum irup minum •inum

41 gigit gigit gigi? igut gigit gigtt,k®tup gigit •gigit
42 isap (h)isap iso? hisap isap insap, ttisu? is®p •hi(o)s p
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43 telinga t®lu]a taliqo talitja t®lii]o ptSndo) kupin < JW •tAlii)a(?)
44 dengar dOqar da a daoar d@t)ax dif]a d®q@i
45 mata mata mato mata mato mata mati •mata

46 lihat lihat lie? lihat ina p®da? liat •lihat

47 kuap kuap kuo? kuap uap i]uap uap •uap
48 tidur tidur tiduC, lalo? guriQ tidu®? tinduk mdldr<SUN •tidur

49 baring btSr-barii} ba-gole? ba-tabah. -- gali? r@bi ♦_

50 mimpi b<9e-mimpi ba-mimpi, mimpi mimpi mimpi impi •in/impi/^impi
ba-huftur

51 duduk duduk dudub? duduk dudue? duduk duduk •duduk

52 betdiri bt^r-diri taga? ba-diri b®-t@ga? b®-diri diri ♦diri
53 orang oral] urat) oxai], uxaq, urat], urat) draQ (•utatj)

54 laki-laki lakilaki lakilaki laki laki laki l®laki •laki(-laki)
55 perempuan p<9r@mpuan padusi babinian dno indu? p@r@rnpuan~

56 anak anak ana? anak ana? anak anak •anak
57 suami laki,suami laki suami < SKT laki laki laki •laki

< SKT
58 istri bini, istri bini bini bini bini bini •bini

59ibu

60bapak
61 nimah
62 atap
63 nama
64 berkaia

65 tali
66 ikat

67 jahit
68 jaium
69 betbum
70 memanah

71 tikam
72 pukul
73 curi
74 buRuh
75 mati
76 hidup
77 gaiuk

78 potong,
bacok

79kayu
80belah
81 tajam
82 tumpul
83 bekeija

(di sawah)
84 tanam

< SKT
ibu, (®)ma mande, ama? uma, induQ @ndd8?, tna?

tali

bapak apak abah, bapa ba?
nimah lumah ramah xuma(h)
atap ato? hatap atap
nama < SKT namo < SKT >]aran < JW namo < SKT
b@e-kata ece? ujar,tutuib@-kato < SKT s®but,
< SKT b@-jaku
tali tali tali
ikat ike?, kabe? jarat

ikat
jahit jai? jahit
janim janin, piflay janim
bum bum bum, andup bum
tembak.panah temba?panah timbak timba?,

pana(h)
tikam suduk, tikam tusuS?, tikam tusuk

tali
ikat, k@bat

jait
jaxum

ikat,

jait

tikam

inday
♦ina
apay
mmab
atap

a  (@)ma?, *iixiu?.

babi
mmi

♦(b)apa(?)
*miiah

nama < SKT nami<SKT-
6mdi} *tutur

tali
 kabat il9t

•tali
•ik®t

jatt
jamm jamm
giga?, asu bum
panah

•jahit
•jamm
♦bum

timbak,pani *timbak •panah

pukul
curi
bunuh
mati
hidup
gamk

toko?, laka? tukul
cilo?, maliSf] cuntan
bunue(h) bunuh
mati mati
iduy? hidup

palu, pukul
mali
bunu2(h)
mati

idup
gauy? gam, gamk gaxut, gamt

t@tak, tatah tata?, taiah tatak, tarah t@ta?,
taxa(h)

kayu kayu kayu kayu
bOlah balah balah b@Ia(h)
tajam tajam tajam tajam
himpul landap tumpul tumpul
b®-k@ija ba-kaijo ba-huma -

tik®m •tiktSm, •tusuk
palu?, pukul pukul •pukul, •palu?

curi curi •mailt]
bunuh bunu •bunuh
mati mati •mati
idup idup •hidup
gam? gamk •gamt, •gamk,
•gam
t^tak, tarah pdtdi] •t®t@k, tarAs

kayu kayu •kayu?
b@li •b lah

tajam taj@m *taj m
tumpul •tumpul

b-umay kOiji •(mb)Ar-huma(?)

tanam tan@m •taR@m
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85 pUih pUih piliih pilih pilie(h) pilih pill •pilih

86 menanam tumbuh rumbueh tumbuh tumbue(h) tumbuh tumbuh •nimbuh

87 bcngkak b®i)kak barjka? barjkak b(8*)ka? b@i}kak bitak •b»kak

88 peias p®ras rameh paras, parah p@xa(h) psmk, parah (psras) •p@Rt9S. *p@rah

89 pegang p@ga«) paci? pirkut. pagarj pagay p^a •p@ga

90gali gali kali labuk kali kali gali •kali

91 beli b@li bali tukar b@Ii b@li b@li •b@li

92 buka buka buka? buka buka? buka buki.buka •buka

93 mmbuk tumbuk mrabt/H tumbuk - tumk tumbuk 'tumbuk. •tutuk

94 lempar lempar ampo?, bae cawak limpar tikaw limpar "
95 jatuh jatuh jatu3h gugur

- labuh jatd •jatuh, •labuh

96 anjing afljio ahjiei) hadupan ahjii] ukuy, asu aftjio •asu

97 burung burut^ burueij. uogeh burui} burut] bu nu) burui} •buruQ
98 lelur t@lor lalue hintalu, t@Iux t@lu? t@l6r •t@lur

99 bulu bulu bulu bulu bulu bulu bulu •bulu

100 sayap sayap sayo? halar sayap sayap sayap •sayap

101 lerbang t@rbaf) tabai] tarabai} taxbat raba tarba •tAr( )ba

102 tikus tikus maflci? tikus tikus cit, tikus tikus •tikus

103 daging dagiQ dagi?r) dagit}

< SAR

dagi isi, dagin dagi •dagi. 'isi

104 lemak l@mak lama? lamak gamuel mak gamuk: ♦t»m k

105 ekor ekor iku? buntut. ikut] ikue iku bunrut •ikur
106 ular ular ula ular ulax ular ular r •ulw
107 cacing
108 kutu

109 nyamuk
110 laba-laba

111 ikan
112busuk
113 cabang
114 daun

1 IS akar

116 bunga
ll7buah
118 rumpul
119 tanah
120 batu
121 pasir
122 air

123 alir

124 laui
125 garam
126 danau

127 hutan

128 langit
129 bulan
130 binlang
131 awan
132 kabuc

133 hujan
134 guntur,

guruh
135 kilat

(h)ulat, cack} ule?, caciSr} bulat, caci ulai ulai, belut caci *hula(. *caci
kutu
Aamuk
laba-laba

ikan
busuk

dahan
daun
akar

bui)a
buah
rumpul
tanah
batu
pasir
air

alir
laui
garam

kutu kutu kutu kutu

rarji?. haue? amuk amuk amuk
lawah saba ka lalawa (sic)
ikan. laue? iwak < JW ikan ikan ikan
busu2 buruk busu busuk. buruk busuk
daan. capag dahan, cakaij daan daan caba

kutu *kuiu

amuk *amuk
mfelawa labiiabi *lawa, *laba(

•ikan

daun

aka
buQo
buah

rumpuy?
tanah

batu
pasiS
aii

ilie
lauy?
garam

daunb daun daun dadn
akar akax urat, akar akar
kamba < JW bujo bujay kamba < JW
buah bua(h)buah bui
rumpul Xumputrumputrumput
tanah tana(h)tanah tanah
batu batu batu batu
pasir. kara an pasir, bu in pasir pasir
baAu < JW ale?

alir
laut laut

ai?

tasik

air

alir
ladi

•busuk

•dahan
•daun

•akar
•bu a( )
•buah
•fumput
•tanah
•batu
•pasir
•air

•alir
•usik

danaw,tasik danaw
hutan

iaigit
bulan
bintai}
awan

kabui
hujan

utan, rimbo
latji?
bulan
bintaij
awan

kabuy?
ujan

guntur,guiuh gurueh

kilat kile?

uyah < JW gaxam, garam garam gar@m 'sira
danaw danaw danaw. l@puf) i^mparj 'danaw

hutan ximbo, utan utan, kampui) utan 'hutan. 'rimba?
laQit lai}it lagit laijit 'laOit
bulan bulan bulan bulan 'bulan
bintai} bintai) bintar) bintai) 'bintag
awan aban, awan r(3ma awan 'albwjan
kabut kabut

" kabut 'kabut
hujan ujan ujan ujan 'hujan
guntur guiu&(h) guruh g@l^ik< SUN'gunnir'guruh

kilat kilat giiar. kilat kilat 'kilat
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136 angin aqin a^in atjin at)in ribut ai'n "aiyin
137 bertiup b®r-(iup bar-ambuyh1  ba-iiup (ti@p) tiup tiup *t/iup
138 panas panas paneh panas panas panas g@rd,panas *panas
139 dingin dir}in diiiin dit)in diijin c@lap difjin •difjin
140 kering k@rir} karieo karir] k@xii) rar)kay,r@i)ka(J k@riQ 'kSru)
141 basah basah basah basah,jandaw basa(h) basah basi •basah

142 berat b®rat bare? barat b@rai b@rat b@tat •b@rat

143 api api api api api api api.bara?, "api
bar^

144 bakar bakar baka banam tunu tunu bakar •tunu, •bakar

145 asap asap aso? asap asap asap as@p *as@p
146 abu abu abu habu abu abu, abuk. abu •habu

147 hiiam hitam itam hira < JW itam

abus

c@lum it@m •hit@m

148 puiih pucih puti% putih potiS(h) burak puti •putih
149 merah merah sirah habai) < JW abaij < JW mansaw m4r4 •{ma-)itah

150 kuning kunti] kuni&] kuntQ kuni^ kuniij kunii} •kunit

151 hijau hijaw ijaw hijaw ijaw ijaw iJ6 •hijaw
152 kecil k@cll k@te? halus k@cig? mil k@ci] •k@cil. •k@tik

153 besar b®sar gadao ganal b@sa? b@say.raya g@d6<JW*b@sar,*raya
154 pendek pendek panda?.sti)ke? pindik.handappanda? pandak, pandaw pindik *pandak, *pindlk

155 panjang pahjar] pahjai] pahjai} paftjan pahjat) pafljat] •pafijaq

156 tipis lipis.nipis mipih, nipih nipis tipis, nipis mipaw, mipih. tipis •nipis, *m/ipis

nipih, mipis,
pipis

157 tebal l@bal tabal kanda t@bal l@bal t@b@l

158 sempit s@mpit sampi? kipit.sampit s@mpit s@mpil s@mpit •s@mpit

159 lebar lebar laweh libar libax luas Ifebar •libar

160 sakit sakit saki?, padieh sakil.garir] sakit sakit sakit •sakit

161 malu malu malu supan malu malu malu •malu

162 tua tua gac? tuha tuay vii *tuha(?)

163 bam bam.baham bam hanar @mpay bam bam •bAham

164 baik baik elo?, baie? baik iluS manah baik 'baik

165 jahat jahat jac? jahat jaai jai? jahat *jahat

166 benar b@nar bana.batue banar.bujur b@nax amat b®n@r •b@n@r

167 malam malam malam malam malam malam mal@m *ma-l@(h0)@m

168 hari hari an hari axi ari ari *hari

169 tahun lahun taun tahun taun taun tadn 'tahun

170 kapan kapan < JW, bilo bila k@maya kapan < JW —

bila(mana)

171 sembunyi b®r-s@mbuili mando? sambuili buni p@lam s@mbuAi 'buni

172 naik naik naiS? naik naig? tik/i? naik 'naik

173 di di di di di di di 'di

174 di dalam (di)dalam (di)dalam (dijdalam (dijdalam (dijdalam dal@m '(d-jalam

175 di atas (di)atas (di)aleh (di)atas (di)atas) (d>)atas (dijatas *atas

176 di bawah (di)bawah (di)bawah, (di)bawah (di)bawa(h) (di)bah, bamh (dijkftlbTj *bah, •babah

barueh

177 ini ini iko, ko ini, ni(h) ini tu? ini '(ijui?

178 itu itu itu, tu tu, itu(h) itu fla?, ain 6n6 *(Otu(?),

•(i)na(n).

•(a)na(?)

179 dckat d@kat dake parak dampir} dampih.dampi d@k@t •d@k@t,*(h)ampii)
damnir
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180 jauh jaub jaufii jauh jau{(b) jauh jau *jauh

181 di mana di mana di ma, di mano di mana (di)mano dini (dijmani '-mana

182 aku, saya saya, aku den, ambo aku aku aku gui < CI *aku

183 engkau at], kau tkam kaba, kuti di?, nuan lu < CI *kau

184 ia. dia ia, dia i 0 ifla dk) ia dii *ia

185 ktta, kami kita, kami kito, kami kita, kami kito, kami kitay, kami kiti *kita?, kami
186 kamu (j-) kamu (a, kau (bubuhan) kamu, kaba. kita? lu *kamu(?)

kalian) ikam kuti

187 mereka m@Feka ifto bubuhan-liadio sida? dii *sida?

188 apa apa apo, a apa tuapo, apo nama ap& *apa

189 siapa siapa slapo, sia siapa sapo sapa siapi *siapa, *sai
1901ain lain lain lain lain bukay lain *buk®n

191 semua s®mua sadoilo samuflaan, s®galoyo. abis, magaq s®mui *habis
samua g®galoyo

192 dan/dengan dan jo, dan lawan < JW fian @qgaw ami < SKT -

193 kalau, jika kalaw kalaw, jiko lamunjika amun, j®kalaw @nti?,ti? kal6 --

194 bagaimana bagay-mana ba kaya apa < JW - kati bagi-mani -

195 tidak ddak inda? kada nido naday, ®nda? ®f]ga *-da?

196 hitung hituf} etoi) hituq ituq, bilaq t@sa?, ituQ ituq *hituq

197 satu satu, suatu cie? asa so sa? atu *@sa?

198 dua dua duo dua duo dua dui *dua(?)

199 dga tiga tigo talu, tiga tigo tiga ttgi *t@lu

200 empat @mpat ampe? ®mpat ®mpat ®mpat ®mpat *@mpat

Pei\jelasan

2. MB, JKT k/iri, BAG ka/iri < MPP *ka-wiRi; BH kiwa, IBN kiba? <
MPP *kiwa (bandingkan 7.3.7 n.b. (c) untuk IBN -b- yang tidak diharap-
kan); MIN kida, SWI kido (hilangnya -/ tak dapat dijelaskan) mempunyai
kesepadanan JW kidal dan kesepadanan MB (MB kidal 'kidal' yang diguna-
kan di Jawa; kata pinjaman?)

4. Kata seasal dari BH batis mengacu kepada bagian antara lutut dan perge-
langan kaki (bandingkan *b@tis, 5.6.5).

5. *(mb)Ar-; lihat 6.1.1
9. *(mb)A-rena(} tidak ditemukan di luar kelompok Melayik. Di dalam ke-
lompok tersebut, leksem tersebut ditemukan dengan kesepadanan-bunyi tak
teratur dalam SWI, dan tidak terdapat dalam BH atau IBN. Leksem itu
mungkin merupakan bentuk turunan dari MPP *laijuy 'berenang' yang,
dalam banyak bahasa, mempunyai bentuk turunan dengan n awal (sehingga
direkonstruksi dengan bentuk kembar *nar]uy, bandingkan Blust yang akan
datang). MPP *(ln)aQuy seharusnya menjadi *lat)i atau *narji dalam MP,
dan, ketika *(mb)Ar- diprefikskan, benti^ itu mungkin telah kehilangan i
akhir melalui pembentukan balik, sesudah i ini ditafsirkan kembali sebagai
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sufiks penanda transitif. Dengan demikian, MPP *(ln)ar)uy MP *(mb)Ar-
+  '^(ln)ai}i > + b@r-narji > + b@r(@)nar)-i > MB b@r@nar)
IBN s@m@ray adalah pembentukan balik berdasarkan s@b@ray 'sebe-
rang' (yang menjadi n@m@ray sesudah prefiksasi N-, 3.11b).

11. BH habu, i.l. abu 'abu, debu' < *habu (3.1.2.4).
13. Dalam bahasa Indonesia, puijgurj mempunyai arti 'bagian tubuh di balik

dada atau perut', tetapi dalam bahasa Malaysia Modem dan Malaysia
Klasik b@lakar) mengacu kepada 'punggung' danputjguij mengacu kepa-
da 'pantat' (Howison, Marsden, Klinkert).

16. Tidak ada rekonstniksi terpisah yang dibuat untuk 'pemt' dan 'usus',
bandingkan 3.4.1.1. Bandingkan juga MBp@rut muda, MINparity mudo,
SWTp@xut mudo 'usus', dan MBp@rut b@sar, SWIp@xut b@sa? dan
MIN parity? kapuy? 'pemt'.

18. Bandingkan 3.4.2.5.
19. bahu dan sebagainya < SKT; pundak dan sebagainya < JW; bakix < ?
21. pikir dan sebagainya < AR.
24. MB k@pala dan sebagainya dipinjam dari SKT. SWI, IBN pala? (-?) tak

dapat dijelaskan) (dengan hilangnya silabel yang sama) pasti ditumnkan
dari sumber yang sama. Semua isolek mempunyai bentuk tumnan MP
*hulu(?) 'kepala; hulu, pangkal pedang' (3.4.2.5). Mungkin *hulu(?)
mempakan istilah asli untuk 'kepala', dan umumnya mempertahankan
makna metaforis sesudah kepala, pala?, dan sebagainya digunakan (dalam
MB hulu juga masih digunakan untuk kepala orang kerajaan).

26. Meskipun rambut dan sebagainya lebih sering muncul di dalam kelompok
Melayik, *bu0(u@)k adalah bentuk tumnan yang teratur dari MPP *buSek
(bandingkan juga BAC buck, DK bu'uk).

28. MB, JKT napas < AR. IBN hawa < *nawa 'nyawa; napas' (3.3.2).
29. MB cium dan sebagainya adalah peminjaman dari bahasa di India Utara

(3.4.1).

33. *tawa direkonstmksi tanpa prefiks yang menyatakan ketidaksengajaan,
karena isolek-isolek tersebut tidak sepadan dalam pemakaian prefiks
demikian.

38. Kami tidak bisa memberikan pembedaan makna lebih lanjut antara *kuhah
dan *mamah berdasarkan deskripsi (yang sering tidak disepakati) tentang
bentuk tumnan dalam isolek-isolek tersebut.

39. *m/asak 'masak, matang'; *tan@k 'tanak'.
MB, MIN, BH m/asak 'masak, matang', dan tanak 'tanak'. SWI tana?
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'tanak' (untuk waja?, Helfrich hanya memberikan 'matang, masak'). IBN
mempunyai sumay 'memasak, merebus'(Divisi Kedua Sarawak; banding-
kan SD numan 'id.'. Hudson 1970:290) danpanduk (digunakandi bagian
lain); IBN tidak membedakan antara memasak nasi dan memasak yang
lain. JKT juga tidak: masak yvLgn berlaku untuk nasi, dan tidak ada bentuk
turunan untuk *tan@k yang diberikan. *@ akhir dalam *tan@k didasarkan
pada bukti dari luar kelompok Melayik (bandingkan MPP *tanek 'mema
sak, menyiapkan makanan').

40. Prefiks yang sudah membeku m/- dalam MB, MIN, SWT, dan JKT tidak
dicerminkan dalam BH, yang malahan mempunyai k/-. BH k/inum mung-
kin dipinjam dari salah satu bahasa Barito yang berdekatan (bandingkan
Dusun Lawang kinum 'minum' dalam Hudson 1967). Kemungkinan lain
ialah bahwa MP mempunyai bentuk varian *k/inum yang muncul bersama
dengan *m/inum, dan yang dipertahankan dalam BH, atau bahwa MP
masih mempunyai afiks hidup *-um-/*(u)m- yang masih dicerminkan
dalam MB, SWI, dan JKT m/inum, MIN m/inun (bandingkan 6.8).

44. IBN dii)a mungkin merupakan bentuk turunan dari MPP *diT)a 'dengar'
(Blust 1983—4), tetapi bisa juga dipinjam dari isolek (non-Melayik) yang
lain dari Kalimantan. (Kesepadanan ditemukan dalam isolek Barito Timur
Laut, bandingkan Lawangan diija?, Tabojan jjidi^i?, Hudson 1967).

47. Menurut Blust, MB (MIN, BH) k- berasal dari pembentukan balik: *maN-
uap > + ma-Nuap > MB, MIN, BH k/uap. Jika demikian halnya SWI,
JKT uap masih mencerminkan bentuk MP yang asli, bandingkan MP *uap
< MPP *Suab 'id.' (Blust 1970:428). Tafsiran yang lain (Prentice, p.c.)
ialah bahwa MB, MIN, BH k- adalah prefiks kA- yang telah mati (yang
menyatakan ketidaksengajaan).

48. Lihat 3.7.3 KTt. untuk *tidur; bentuk itu juga terdapat dalam JKT.
IBN tinduk bukan kata seasal (3.7.3 KTt.)
BH gurirj : bandingkan DK gurirj 'id.' (tetapi tanpa -kr) yang diharap-

kan, yang merupakan bentuk turunan DK yang teratur dari MP
49. BH ba-rabah, JKT r@be mempunyai kata seasal dengan makna yang ber-

beda, bandingkan MB, IBN r@bah, MIN rabah 'jatuh', dan SWI r@ba(h)
'id.' danx@ba(h) 'merunduk (seperti padi yang sudah berbuah)' (banding
kan 3.7), dengan demikian *r@bah 'rebah; jatuh atau merunduk'.

50. MB juga mempunyai impi 'mimpi' dan impi-an 'impian' (Iskandar ban
dingkan juga 4.3.1).

53. Walaupun makna yang umum dari bentuk turunan *uraTj adalah 'orang'
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dalam semua isolek, etimon ini hams diterjemahkan dengan 'orang luar'.
Ini diperlihatkan dengan (1) beberapa makna spesifik dari bentuk tumnan-
nya, bandingkan MB negeri orarj 'luar negeri', baratj orarj 'barang milik
orang lain'; (2) bukti dari isolek-isolek Dayak Melayik, di mana bentuk
tumnan dari *uraT] masih secara khusus mengacu kepada 'orang asing,
orang-orang yang bukan termasuk keluarga atau anggota desa'(bandingkan
juga Urak Lawoi urak 'orang yang bukan orang Urak Lawoi'); (3) tumnan
MP *umr) dari MPP *(t-)uRaf) 'orang luar' (Adelaar sedang dicetak b).

SWl j@mo, MB j@lma 'jelma' < SKT janma- 'kelahiran, (keadaan)
eksistensi' (Gonda 1973:121).

55. MB dan JKT sepadan, tetapi tidak mungkin p@r@mpuan dtngan empat
silabelnya dan stmktur polimorfemisnya telah ada dalam MP; JKT
p@r@mpuan mungkin mempakan kata pinjaman dari MB. Etimologi dari
MB p@r@r]y)iian tidak pasti: Von de Wall menumnkannya dari ampu
'sesuatu yang disokong, dipertahankan, dan sebagainya; empunya'
(p@r/@mpu/an, p@r/ampu/an 'perempuan, seseorang yang hams
disokong'); Klinkert menumnkannya dari ampu 'stagen' (p@r/@mpu/an,
p@r/@mpu/an 'orang yang mengenakan stagen').
BH ba/binUan mungkin beranalogi dengan la/laki/an (berdasarkan

bini), tetapi bisa juga mempakan bentuk tumnan dari AP *ba+b-in-aHi
(Blust 1982b: 19) dengan *-an.
Sm t/ino < MP *ina 'ibu' (5.4.3).

59. Bandingkan 5.4.3.
60. Asal mula MB baba, JKT babe tidak jelas, leksem ini sering diasosiasikan

dengan orang Cina di Malaysia dan Indonesia.
63. nama dsb. < SKT; BH tjaran < JW (JW fj/aran < MPP *ajan).

Tidak ada rekonstmksi untuk 'nama' yang dapat dibuat, tetapi ada
*g@lar 'gelar, nama keluarga' (3.7.2 KTt.; bandingkan Batak Purba
*g@lar 'id.' berdasarkan Toba goar, Simalungungor/an (dengan kontraksi
+0 + +a), Dairi g@rar, Karo g@lar 'nama (secara umum)' Adelaar
1981:pasim).

64. Bandingkan juga MB tutur, MIN tutue 'tutur', SWT tutux 'menyapa
sso. dengan nama keluarganya'.

66. MIN kabe?, SWI k@bat tampaknya mempunyai makna yang sama dengan
ike?, ikat, tetapi dalam MB dan IBN k@bat berarti 'membalut, mengikat'
yang berlawanan dengan ikat 'mengikat'. Berdasarkan MB, IBN k@bat,
BH kabat 'membalut, mengikat', MIN kabe?, SWI k@bat 'membalut.
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mengikat', saya merekonstruksi *k@bAt 'membalut, mengikat'.
73. BH cuntan pasti merupakan varian gaya dari +curi (bandingkan Bab III

Cat. 19). JKT curi tidak terdapat dalam Chaerr yang memberikan cdldij.
curi dan sebagainya adalah kata pinjaman dari bahasa di India Utara
(3.4.1), dan kemunculannya terbatas pada isolek-isolek Melayik; malifj
banyak dipakai di luar kelompok ini, bandingkan MB, BH, JW, Ngaju
maliij 'maiing', Malagasi madina 'berhati-hati' ( < MPP *malii)).

78. 'bacok, potong'; bandingkan juga MB t@tak 'id.', MIN tata?
'membatasi, memagari; potong', bandingkan MPP *TekTek 'bacok, tebang,
potong'. *tarAs 'meratakandengankapak; membentuk, membuattebangan
yang kasar' (3.8.2 KTTD). MB potorj, (MIN poto kata pinjaman?
bandingkan 3.1.2 n.b. (2)), BH putur), JKT pdtdrj 'potong' < ̂putuij.

83. MB k@rja (m@-ij@rja-kan), MIN karajo, JKT k@rj^ < SKT. BH ba-
huma dan IBN b-umay ditumnkan dari *huma(?) dan mengacu kepada
mengerjakan ladang.

86. Lihat 5.6.4 untuk hubungan antara *tumbuh dan *tubuh.
88. JKT p@ras pasti merupakan Indonesianisme dalam bahasa informan

(Ny. Montolalu, lihat Blust yang akan datang). Chaer memberikanp@r@s
danper^ (3.8.2 KTTD).

91. Menurut Hapip (him. 2) dan Suryadikara (1981:22) BH hump itu lazim,
dan rwfezr adalah BK. Bandingkan BAG tuka 'beli', MIN tuka? 'tukar,
barter; beli'; kata seasal dalam i.l. berarti 'tukar, barter', yaitu MB,
IBN tukar, tukax, JKT tuk@r, tukar, dengan demikian *tuk@r 'tukar,
barter'.

93. IBN tutuk: bandingkan MPP *tuktuk 'id.', dan SWI tutu??, tampi 'mena-
nam sawah yang kering sebidang demi sebidang'.

95. *labuh direkonstruksi bersama dengan *jatuh, sebagaimana bentuk
itu banyak terdapat di luar kelompok Melayik.

96. IBN asu mencerminkan MPP *asu? 'anjing'; bandingkan juga SAR
asu(?) (Collins 1987:81), dan MB gigi asu 'gigi taring'. MB ahjit) dan
sebagainya mempunyai bentuk yang sepadan dengan DS enekij 'babi
piaraan', yang menyarankan bentuk purba "^anjirj 'binatang piaraan'. Di
luar kelompok Melayik, afijirj hanya mempunyai kesepadanan dalam SUN
(SUN ahjiij 'id.').

97. Menurut Wilkinson MIN utjgeh lebih disukai daripada burner) sesudah
burner) memperoleh konotasi 'penis'.

100. BH halar pasti dipinjam dari JW: bentuk tersebut mempertahankan h-
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yang hilang dalam JW Modem (tetapi masih terdapat dalam bentuk yang
lebih kuno dalam JW, termasuk Jawa Kuno), bandingkan juga BH habat)
'merah' < JW abat) 'bam' < JW anar, BH hiraij 'hitam' < JW

MB, BH harap, MIN aro?, SWI, IBN arap, JKT ar@p 'harap' pasti
juga dipinjam dari JW pada tahap ketika bahasa ini masih memperiihatkan
h- untuk MPP *q-. Bandingkan Jawa Kuno har@p '1. depan; 2. (berdiri
di depan) berharap, hampir': har@p mencerminkan MPP *qad@p. yang
dalam MP berkembang menjadi *had@p 'hadap' (3.1.1.5). (Berdasarkan
tafsiran ini, saya menolak MPP *qarep 'menyukai'.

102. MIN mafici?, IBN cit berasal dari onomatope bunyi tikus.
103. IBN dagin < SAR (3.6.3.3 KTt.). IBN isi? mempunyai banyak kata

seasal di luar kelompok Melayik, sedangkan dagi yang berarti 'daging'
hanya terdapat dalam JW (dalam isolek-isolek Batak, leksem ini ditemu-
kan juga dengan makna 'tubuh', bandingkan Toba, Karo dagiq).

104. *l@m@k 'lemak' < MPP *lemek, *g@muk 'gemuk'; 3.4.2.3 KTTD (1).
105. BH dan JKT buntut mungkin mempakan kata pinjaman dari JW (JW

buntut 'ekor'). MB buntut 'pantat, bagian terakhir; buritan'; MIN
buntuy? 'alat kelamin wanita', SWI buntut 'pantat binatang atau orang',
IBN buntut 'akhir, bagian paling dalam' menghasilkan MP *buntut
'pantat, akhir'.

107. Bandingkan SWI cacifj 'cacing pemt'; SWI ulat 'ulat, belatung,
serangga' (3.4.2.2); IBN b@lut < *b@lut 'binatang melata, belut'
(3.4.2.2).
*hul@t adalah kata generik untuk ulat, belatung, dan ♦cadr; mengacu
kepada cacing (bandingkan Wilk. untuk MB ulat dan caci).

109. Menumt Thaib dan Van der Toom, MIN namue? adalah 'nyamuk'
dan rafji? adalah 'agas', yang cocok dengan makna kata seasal dalam
isolek-isolek lain. Bandingkan MB, JKT r@fjit', BH ratjit, SWIjc@r?/7,
r@f}it 'lalat kecil'; MP *r@r)it 'id.'.

111. MIN laue? dan MB, BH, IBN lauk 'lauk', dengan demikian *lauk 'id.',
dan *ikan 'ikan (secara umum)'.

112. MB buruk, MIN burue?, SWI buxut? 'busuk, msak', BH buruk 'busuk,
tengik; tua, msak', IBN buruk 'busuk, membusuk', MP *buruk 'busuk,
membusuk'.

MB, IBN (Rich.) busuk, MIN, SWI busu?? 'busuk, tengik', JKT
busuk 'busuk; jahat, msak, bumk', MP *busuk 'busuk'.

MB, MIN, dan SWI membuat perbedaan yang jelas antara buruk dsb.
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'busuk, membusuk' dan busuk dsb. 'busuk', sedangkan dalam BH dan
JKT kedua makna tersebut telah berpadu menjadi satu leksem.

113. Bandingkan MPP *daqan 'dahan'.
JKT caba : bandingkan MB cawatj, cabat), IBN cabarj 'cabang,

pencabangan dua', SWI cabarj 'cabang seperti garpu; segala sesuatu
denganbentuk seperti cabang dari garpu', yang menghasilkan
'cabang seperti garpu'.

123. MIN a/Zc'licin (tentang jalan)'. ili^ < *hilir 'mengaiir; hilir' (3.7.3
Kit.).

124. MB to/ytpada mulanya berarti 'laut'; makna 'danau' adalah perkembang-
anbaru; *laut 'ke laut' (5.2.2).

125. Pigafetta memberikan garan sira untuk 'garam' (Pigafetta 1972:66; -n
adalah basil dari persepsi bahasa Italia Pigafetta untuk -m dalam garam).
Asumsi Bausani bahwa garan dan sira bersinonim adalah salah (Pigafetta
1972:78): kedua kata tersebut membentuk kata majemuk yang secara
harfiah pasti berarti 'sejumput garam', dan karena itu MP *gar@
'sejumput' (3.LIB dan 3.1.1.5) dan MP *sira 'garam' ( < MPP *qasiRa
'id.') direkonstruksi. Dalam Sasak, gar@m mempertahankan makna
'sejumput', dan beberapa isolek Melayik (di antaranya BM) masih mem-
punyai bentuk turunan dari *sira (bandingkan sira(h) dalam Wilk.).

126. Lihat lema 124 untuk MB tasik.

127. MIN utan hanya muncul dalam bahasa tulisan (Van der Toom). Dalam
MB, BH, SWI, dan JKT, hutan/utan mengacu kepada 'hutan' dan rimba
dan mengacu kepada 'rimba'; IBN rimba? 'hutan yang sudah ditebang
tetapi belum dibakar'; MP *rimba? 'rimba'.

144. MB, SWIb@nam, MIN banam 'benam', MP *b@n@m 'id.'; BH banam

pasti dipinjam dari JW (bandingkan JW b@n@m 'panggang; terletak di
abu, habis terbakar').

MB, SWI, IBN /MWM 'menyala, berkobar' < *tunu.
148. IBN putih 'putih' juga muncul.
149. MB merah, JKT m^ri. dan MIN sirah mungkin berasal dari bentuk

purba yang sama (*irah?); tetapi segmentasi sirah memerlukan penjelasan
mengenai konstituen awalnya (*s(i)-), yang tidak tersedia. BH habatj dan
SWI abatj mungkin dipinjam dari JW (bandingkan lema 100 untuk h-
dalam habarj 'sayap').

150. MB, SWI, IBN, JKT kunit, MIN kuni?, kuni? 'kunyit', BAC kufiit
'kuning' < *kunit 'kunyit; kuning' (3.6.1.2). Mungkin BAC kufjit
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diwariskan dan kunit] dan sebagainya adalah kata pinjaman: dinilai dari
bentuk fonologisnya, kuni dan sebagainya pasti merupakan kata pinjaman
dari Karo (MPP *-j > dalam isolek-isolek Batak Utara, Adelaar 1981:
13-4).''

152. Kesepadanan dari BH halus mempunyai makna yang berbeda: MB
(h)alus, MIN aluyh, JKT alus 'halus', SWI alus 'halus, lembut, sopan'.
IBN alus 'licin, halus, kecil'. halus mungkindipinjam dari JW (JW, Jawa
Kuno alus 'halus'; Jawa Kunoalusmasihdapat dianalisis sebagai tuninan
dari lus, nomina)). Sebaliknya, jika halus dan sebagainya < JW/Jawa
Kuno alus, maka (MB), BH h- tetap tak dapat dijelaskan. SWI k@ciif?
mengalami palatalisasi *t disebabkan *i yang mengikutinya.

IBN mit mempunyai kata seasal dalam BRU damit; kedua-duanya
mungkin berhubungan dengan MB (d@)d@mit 'makhluk halus' (orang
halus)' (Prentice p.c.).

153. MIN gadar}: bandingkan juga KCI g@deT) (Prentice dan Hakin
Usman 1978; 124). Di Sumatera dan Negeri Sembilan, g@daT) adalah
istilah umum untuk 'besar', sedangkan berarti 'orang terkemuka',
bandingkan oral) besar 'id.' (Wilk.).
BAG mempunyai ra: yang pasti merupakan kata seasal dengan MB

raya (Collins 1986a: 142), dan dengan demikian IBN raya (dan DK aya?,
dengan hilangnya *r- yang tak dapat dijelaskan). Berlawanan dengan
besar, raya mempunyai banyak kata seasal di luar kelompok Melayik
(bandingkan MPP "^Raya 'id.'). Bandingkan juga MB raya, MIN raya,
JKT raye 'raya, besar', SWI raya 'besar, kuat (tentang tubuh); (penanda
eksesif)'.

154. Dalam bentuk kembar ini dilibatkan variasi-vokal simbol bunyi. Sebagai-
mana yang dinyatakan oleh linguis-linguis lain sebelumnya, dalam sejum-
lah leksem Melayik, vokal depan ditautkan dengan ukuran kecil, sedang-
kan vokal belakang dengan ukuran sedang, dan a dengan ukuran yang
sangat besar.

156. MB (Indonesia), SWI, JKT t- berasal dari pembentukan balik.
159. laweh mempunyai kata seasal dengan MB lawas 'lapang, lebar' (BH

lawas 'lama' pasti dari JW, bandingkan JW lawas 'id.').
lims mempunyai kata seasal berikut: MB, JKT luas 'bebas, terbuka,

lapang', BH luas 'luas', IBN luas 'tempat terbuka; luas, lapang'; MP
Huas 'bebas, lebar, lapang'.

161. BH supan mempunyai kesepadanan berikut: MB, MIN, JKT sop/an
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'memperlihatkan sikap hormat (dengan sopan santun, kerendahan hati,
atau sifat malu)'. Sebagaimana dikatakan oleh Blust (1980a: 142), sop/an
mungkin menipakan kontraksi dari *saup + *-an, bandingkan IBN saup
'bantuan'. Namun, berlawanan dengan Blust, saya menganggap sop/an
sebagai bentuk Melayik, dan bukan bentuk JW (bandingkan 3.1.2.5).
Bentuk tersebut tidak terdapat dalam Jawa Kuno, juga tidak dalam kamus
kuno tentang bahasa JW (sopan tidak terdapat dalam Gericke dan Roorda,
Jansz atau Pigeaud; leksem itu terdapat dalam Home).

163. BH hanar < JW (bandingkan JW anar 'id.'), BH mempertahankan h
awal dan antarvokal dalam kata pinjaman dari JW, sedangkan h ini hilang
dalam JW baku modem.

164. MB elok, MIN elo?, SWT ilu?? 'elok, cantik; baik, bagus, benar'; JKT
Ho? 'cantik,cantik', MP *iluk 'cantik, bagus'.

170. MB bilamana < bila + mana (5.5.2.4); MB bila dan sebagainya <
SKT vela 'waktu, saat' (Klinkert).

171. Silabel pertama dalam MB, JKT s@mbuni, BH sambuni tetap tak dapat
dijelaskan.

176. JKT kdldf) secara harfiah berarti 'tempat di bawah sesuatu (biasanya
mmah Melayu)', bandingkan JW, SUN, MB kolorj 'id.'.

MIN barueh pada mulanya berarti 'lembah', sebagaimana MB masih
mempunyai arti demikian; dengan demikian *baruh 'lembah'.

179. Bandingkan juga BAG dampifj 'damping' (MB, BH darnpit], MIN
dampiefj: bandingkan 3.8.1 KTTD (2)).

188. IBN nama bertalian dengan MB nama 'nama' dan pada akhimya ditumn-
kan dari SKT (bandingkan juga Urak Lawoi nama 'apa'). Pembahan
makna yang lain juga muncul dalam bahasa-bahasa Austronesia yang lain
(bandingkan juga Tok Pisin wanem 'apa' < Inggris what name 'nama
apa').

190. *buk@n diberikan atas dasar berikut.
a. Bentuk tumnan yang berarti 'lain' masih terdapat dalam IBN dan dalam

prasasti MK (Goedds 1930:39—40 dan 78).
b. Di luar kelompok Melayik, bentuk tumnan yang berarti 'lain' terdapat
dalam bahasa di Kalimantan, Filipina (Blust 1980a: 119; Prentice 1974:58),
dan dalam bahasa-bahasa lain (dengan perkecualian untuk bahasa-bahasa
Camik)^° dalam arti bahwa isolek-isolek tersebut mempunyai u dalam
silabel kedua dari akhir (dalam bahasa-bahasa lain MPP *e dicerminkan).

c. BAG mempunyai ma-lain 'lain' dan DK, DS mempunyai lain 'id.', tetapi
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bentuk-bentuk ini pasti merupakan pinjaman disebabkan -n-nya (MP *-n
> BAC -T], bandingkan dirjirj 'dingin' < *dii]in, rjar} 'dengan' (dengan
apokope silabel pertama) < *d@7j@n, dan tahuTj 'tahun' < *tahun; MP
*-n > DK, DS -tn, bandingkan *tahun 'lahun' > DK, DS tahutn, dan
*buk@n 'lain' > DK kukatn, DS bukatn). Dalam isolek-isolek lain tidak
ada peranti demikian untuk membedakan antara leksem yang diwariskan
dan leksem yang dipinjam.

d. Beberapa penerapan MB bukan seperti bukan/bukan untuk 'nonsens' lebih
dipahami jika orang menganggap 'lain' sebagai makna asli; juga, bukan
tidak digunakan sebagai pengingkaran yang lengkap (kecuali dalam jawab-
an sam-kata), tetapi sebagai bentuk negatif konstraslif yang memerlukan
atau menyiratkan predikat alternatif, misalnya:
bukan ayah-na ma/lain/kan Ahmad yoQ memar)gil-ha
'Bukan ayahnya melainkan Ahmad yang memanggilnya'.

Pergeseran makna yang sama seperti antara IBN bukay, MK bukan 'lain'
dan i.l. bukan 'bukan' pasti telah terjadi antara MB lai/n dsb. 'lain' dan
SUN lain 'tidak' (= MB bukan). LIhat Adelaar (1988:71) untuk asal usul
lai/n.

191. MB s@mua, BH samua, samuhaan, JKT s@mue < SKT.

SWI s@galoyo. g@galoyo (selain MB s@gala, MIN sagalo, BH
sagala, JKT s@gale'id.', IBN s@gala 'bundar, seluruh' dipinjam dari
SKT via TAM ( < TAM sagala < SKT sakala 'lengkap, segala', Gonda
1973:162).

MIN sadoho < +sa-ado-ho.

IBN abis dan MIN (Van der Toorn) abih, bersama dengan makna
'habis' (yang mempunyai kata seasal yang sama dalam i.l.)juga mempu-
nyai makna 'semua, selesai',^' dengan demikian rekonstruksi *habis
'semua, selesai; habis*. Kata seasal yang lain adalah Camik Purba *?abih
'semua' (Lee 1965), Aceh (h)abeh 'habis; segala, seluruh', Malagasi avy
'semua', dan Jawa Kuno hawis 'habis' (JW Modern wis 'sudah; cukup').
Demp. merekonstruksi MPP *abiq 'semua' berdasarkan JW k/abeh dan
Malagasi ayy'semua', tetapi dengan bukti di atas, bentuk MPP
lebih dibenarkan.

192. Bandingkan juga JKT d@f]@n 'dengan'.
MIN jo mungkin merupakan bentuk alegro dzxi juo 'jua'.
Asal mula IBN @r}gaw tidak jelas (mungkin < *d@Tj@n, dengan

hilangnya *d yang tak dapat dijelaskan, dan dengan epentesis g (yang
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juga tak dapat dijelaskan)).
SWI ijan pasti merupakan singkatan dari detjan 'dengan'. Asal mula
yang sama dinyatakan oleh Aichele (1943:42 Cat. kaki 3) untuk MB dan,
yang mungkin berkembang dari d@T)an (pada awalnya 'teman'), dengan
cara yang sama seperti JW Ian 'dan' dari lawan 'pasangan, musuh;
dengan'. Variasi lokal yang lain dari SAR mempunyai rjan atau d@rjan
untuk 'dan'(Collins 1987:84). Collins (catatan lapangan yang tidak diter-
bitkan) menganggap BAC r)aQ 'dan' diturunkan dari *d@rj@n.

Awal mula yang lain untuk MB, MIN dan mungkin *dua(?)-(a)n,
bandingkan DK dua 'dan'; etimologi demikian juga akan mempunyai
kesamaan dalam JW, yaitu JW ro 'dua' dan ka/ro 'dengan, dan'.

193. (fikalaw), kalaw, kalo < jika ( < SKT) + AR/aw 'jika'.y/Tw masih
ditemukan sebagai jaka dalam naskah kuno dan sebagai joko dalam MIN
(Wilk.).

194. MB bagai/mana, JKT bagi/mane < +bagay 'bagai, macam, jenis'
( < TAM) + +mana 'mana, apa' (5.5.2.4,6).

MIN baa < ba + a 'apa' (5.5.2.4,6).
IBN kati < ?.

195. Elemen yang umum dalam perangkat kesepadanan ini (minus JKT) adalah
silabel terakhir -da/-do (yang dilekati MB -k, MIN -?, lihat 5.4 n.b.).
Saya tidak mempunyai penjelasan untuk silabel pertama yang berbeda-
beda (tetapi bandingkan Melayu Deli (Sumatera Timur) tei, Urak Lawoi
tet dan, di luar rumpun Melayik, Malagasi tsy, semua dengan makna
'tidak' (Adelaar 1989:42 Cat. 40)).

196. bilat] 'menghitung' ditemukan dalam semua isolek; dalam MB, MIN
dan JKT, leksem itu juga berarti 'berkata' (perkembangan semantis yang
sangat lazim); berdasarkan perangkat ini direkonstruksi MP *bilatj.

Catatan

'Durasid dan Kawi 1978:45.

halam 'kemarin, sebelumnya' dan Salako aapm 'pagi', Mualang lam 'pagi-pagi'
mungkin bertalian.

'Dalam IBN (dan dalam banyak bahasa lain di Kalimantan) laut berarti 'Melayu (yaitu orang
pesisir)'. Istilah MB untuk 'tenggara' adalah t@}jgara. Asal mula istilah ini tidak diketahui
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(mungkinpinjaman dari TAM; dalam TAM ten-kara berarti 'pinggir sungai selatan', Menon
[Govindankutty] p.c.).

^Helfrich memberikan so likur '21', duo likur '22', tigo likur '23', dan setenisnya bersama
dengan bentuk yang menggunakan pulueQi).

^Bandingkan MIN dan isoiek Melayu Negeri Sembilan suarai) 'milik bersama antara suami
dan istri' < +sa + +bararj (bararj 'barang'); bandingkan juga JW siji 'satu', yang terdiri
dari s@- + wiji 'satu biji'.

Hikor sebagai formatif jumlah antara 20 dan 30 dalam bahasa-bahasa Barito adalah pinjaman
dari JW (mungkin diperkenalkan lewat bahasa Banjar). Seperti yang telah ditunju^an oleh
linguis-linguis sebelumnya, JW likur mempunyai makna asli 'belakang' ( < MPP Hikud
'belakang'), dan pembentukan seperti ro-likur, t@lu-likur, dan setenisnya secara harfiah
berarti 'dua sesudah (dua puluh), tiga sesudah (dua puluh)', dan setenisnya atau 'dua, tiga,
dan setenisnya kembali lagi'. Ngaju rikor, Ukor pasti merupakan pinjaman, karena bahasa
ini mempunyai likut 'belakang' sebagai bentuk turunan teratur dari MPP *likud. Maanyan
Ukor pasti merupakan pinjaman, karena dalam kosakata yang diwariskan dalam bahasa ini,
MPP *-li- menjadi -di- (Dahl 1951:54-5), dan leksem Maanyan yang terdiri dari deretan -
li- pasti dipinjam sesudah perubahan ini selesai terjadi.

^Dalam naskah Jawi (Arab) leksem-leksem ini ditulis sebagai berikut (dalam onografi saya,
saya menggantikan bunyi hambat glotal dengan ?): bapa, bapa?, bapak, bapa (bentuk
Vokatif); ma? (tetapi @mak); kake?; dik, adik; datu, datu?, nenek; mamak; induk; afici?
(bandingkan Klinken).

dalam BH uma mungkin disebabkan pembundaran *@ sebagai hasil asimilasi pada nasal
labial yang mengikutinya, bandingkan BH jumbatan, gumalan (3.1.3.1.n.b.)-

'Chaer mempunyai tante, tetapi diakritiknya di sini salah cetak.

'"Menurut De Josselin de Jong (1951:44-5); menurut Van der Toom ambo hanya muncul
secara regional. Moussay (1981:159) memberikan uda/udo.

"Menurut Thaib; sumber-sumber lain menetapkan del? sebagai keturunan yang lebih jauh
lagi (bandingkan Van der Toom 'cicit'; bandingkan juga De Josselin de Jong 1951:45).

'^Akan tetapi, ini mungkin mempakan kata pinjaman dari Melayik, karena kata seasal Filipina
dan Kalimantan dari MB biras pada umumnya tidak mencerminkan MB b-, bandingkan
diantaranya Manobo izas 'suami istri yang bertalian keluarga (satu generasi)', Timugon
Murut Has 'istri kakak laki-laki dari suami' (Prentice p.c.).

"Berbeda dengan *-ku, tidak ada bentuk turunan dari *ku- yang terbukti dalam prasasti MK,
yang mungkin merupakan petunjukbahwa *ku- adalah perkembangan belakangan (post-PM).
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"Klinkert mempunyai varian beita bersama dengan beta. R6my Haaksma (1933:22) menunin-
kan bentuk ini dari ■^■(a)ba ( > MB awak 'orang; tubuh, diri (sendiri)*, dan > Toba iba
'orang; dengan diri sendiri; say a') + +ita. Saya mendapati bahwa hubungan dengan +ita
itu sangat mungkin, tetapi hubungan b- dengan + (a)ba itu banya terkaan saja, beta dan beita
bisa dianalisis sebagai turunan dari prefiks (yang tidak dikenal) *bA + *ita.

'^Zoetmulder memberikan Jawa Kuno marika 'artikel penegas, termasuk ika, dan ika
'pronomina demonstratif: itu; sering: ia (sama dengan pronomina persona ketiga)'.

'*Pada umunmya naN menjadi narj di depan velar awal, nam di depan labial awal (termasuk
m-?), nan di depan t, d. c, j, dan s awal, dan na di depan alir dan vokal (Van der Toom
1899:39-40), tetapi contoh tersebut (dalam Van der Toom pada halaman 40) kurang cocok
dengan ini.

"Vokal akhir dalam DK ahe menggantikan -+a sebelumnya. Penggantian +-c(K) dengan -
e(?) tampak dalam sejumlah bentuk DK lainnya (dan kadang-kadang DS), bandingkan DK
gare (DS garapm) 'garam' < +garapm < MB garam; nape? (DS napatn) 'belum' <
•\-napatn < *hadap-an; DS sape 'siapa?' < *si-apa. Setelah melihat DK dan DS
mengubah diftong asli menjadi monoftong, ini tampaknya pada dasamya mempakan gejala
yang sama dengan substitusi silabel +-a(K) akhir dengan diftong dalam IBN (3.2.3).

^'muha, mua mungkin juga diturunkan dari SKT mukha, melalui BH dan IBN setelah memper-
tahankan h (yang menjadi IBN o) alih-alih k (seperti yang terdapat dalam isolek-isolek lain).
Kemungkinan lain iaiah bahwa muha dan mua (dan, sebetulnya Bali mua 'id.') diwariskan,
dan mempakan kata seasal dari Oceania Purba *muqa 'muka, depan, mendahului' (Milke
1968:158), yang akan menghasilkan MPP *inuqa 'muka, depan, mendahului'.

"Pinjaman dari Karo untuk kuniq 'kuning' disarankan sebelumnya oleh W. Aichele.

^''Lee merekonstmksi Camik Purba *tukOn 'lain' berdasarkan Roglai tuket dan Rhade mkan,
tetapi ini hams ditafsirkan sebagai Camik Purba *bukOn disebabkan Cam bukan, bikan,
bakan (Aymonier dan Cabaton 1906:334), Jarai pokon. dan disebabkan labial awal dalam
Rhade.

^'Jangkauan makna ini juga ditemukan dalam bahasa-bahasa lain, bandingkan Jerman alles
'segala sesuatu' dan alle 'semua (adjektiva)' vs. alle 'habis'.
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BAB VI

Afiks dalam Isolek-isolek

Melayik Purba

6.0 Pendahuluan

Dalam bab ini kita akan membahas beberapa afiks yang terdapat dalam
isolek-isolek Melayik. Kita hanya akan membahas afiksasi beberapa kelas
kata, yaitu kelas kata verba dan nomina. Reduplikasi tidak akan dibahas.

Penelitian yang terus-menerus masih hams menghasilkan perangkat
krileria yang tak dapat dibantah untuk keanggotaan kelas kata dalam MB, dan
topik ini perlu diteliti lebih lanjut dalam setiap isolek. Di sini saya membatasi
diri pada definisi sintaktis tentang verba dan nomina dalam MB. Penerapan
tersirat dari definisi ini (dan definisi prakategorial, lihat di bawah) dalam
isolek lain terbukti memuaskan untuk tujuan yang dikejar dalam bab ini.
Dalam MB, verba didefinisikan sebagai kesatuan leksikal yang dapat
dimodifikasi dengan penanda ingkar tidak.

Verba dibagi menjadi dua kategori utama:
a. verba transitif (VT), yang dapat muncul dengan konstmksi yang berorienta-

si pada obyek dan yang menguasai obyek (0);
b. verba intransitif (VI), yang tidak muncul dalam konstmksi yang berorienta-

si pada obyek. Verba intransitif dibagi lagi menjadi verba intransitif dinamis
(VID) yang mengacu kepada tindakan, proses, atau pembahan keadaan, dan
verba intransitif statis (VIS) yang mengacu kepada keadaan.

Perbedaan sintaktis antara VIS dan VID mencakup hal-hal berikut:
1. VIS tidak dapat dimodifikasi dengan penanda aspek t@lah, akan, dan
s@dafj (yang masing-masing menyatakan tindakan yang telah lewat, belum
mulai, dan masih berlangsung; penanda-aspek yang lain seperti sudah
(tindakan yang telah selesai) muncul dengan VIS dan VID).

2. Tidak seperti VIS, VID tidak dapat memodifikasi nomina secara langsung,
tetapi hams ditempatkan di dalam klausa relatif (bandingkan anak nakal,
anakyaij nakal, tetapi *anaktidur vs. anakyarj tidur).

219



3. VID tidak dapat berfungsi sebagai komplemen (m@n)jadi 'menjadi' (yang
hams dibedakan dari jadi 'berhasil, jadi').

Nomina adalah kesatuan leksikal yang dapat bempa subyek atau obyek
kalimat, yang dapat mengikuti preposisi, dan yang dapat dimodifikasi oleh
nomina lain, VIS, demonstrativa, bilangan, dan klausa relatif. Verba
kadang-kadang juga muncul dalam posisi yang disediakan untuk nomina:
apabila ini terjadi, verba demikian dianggap sebagai verba yang dinominalisasi
yang mengacu kepada proses demikian.'

Leksem dalam isolek Melayik biasanya termasuk kelas-kata tertentu
(atau lebih dari satu kelas kata). Namun, tidak selalu demikian; banyak di
antaranya hanya muncul sebagai bentuk dasar dari sebuah tumnan; dalam hal
ini, hanya tumnannya yang mempunyai keanggotaan kelas-kata. Leksem bisa
juga muncul tanpa afiks, tetapi hanya sebagai elemen kata majemuk. Leksem
ini disebut prakategorial.^ Oleh karena biasanya mempakan dasar dari tumnan
verbal dan nominal, prakategorial akan dimasukkan di sini. Dasar prakategori-
al akan dinyatakan dengan tanda pisah di depannya, dan maknanya akan
diberikan dalam kumng.

Kelas-verba yang lain tidak dibedakan. Selain VT dan VID, Muhadjir
(1981:13), dalam pembahasannya tentang kelas kata dalam JKT, juga
membedakan "semitransitif" bersama dengan adjektiva, verba intransitif, dan
verba transitif (yang masing-masing sempa dengan VIS, VID, dan VT dalam
studi ini). Semi transitif mempunyai ko-konstituen, tetapi ini adalah
komplemen, bukan obyek: oleh karena semitransitif tidak mempunyai bentuk
yang berorientasi pada obyek, komplemen ini hanya dapat dibuat menjadi
subyek dengan menggunakan bentuk-verba transitif (tumnan).

Ko-konstituen ini sering diperkenalkan dengan ame (juga dapat
diterjemahkan dengan 'dengan, ke'). Verba resiprokal semuanya termasuk
kategori semitransitif karena verba ini biasanya juga mempunyai
ko-konstituen. "Semitransitif" Muhadjir dapat dibedakan dengan dasar yang
sama untuk MB sebagaimana untuk JKT: MB juga mempunyai kelas verba
yang dapat menguasai komplemen, tetapi yang tidak dapat berfungsi sebagai
subyek berkenaan dengan verba ini (misalnya suka, tahu, b@lajar,
b@rbicara\ verba-verba ini tidak memerlukan preposisi). Alih-alih menambah-
kan subkelas verba yang lain pada subkelas yang telah dibedakan di sini, saya
lebih suka menganggap semitransitif Muhadjir sebagai subkelas VID yang
mempunyai kemampuan untuk mengambil komplemen (yang bisa atau tidak
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bisa didahului preposisi), yang berkorelasi dengan semantiknya.
Untuk MP, saya tidak berusaha merekonstruksi sistem kelas kata

walaupun saya beranggapan bahwa kelas kata yang serupa pasti telah ada.
Prakategorial khususnya mempunyai status yang tak pasti dalam MP.

Saya membatasi diri di sini terutama pada studi tentang afiks yang
masih hidup, walaupun saya memberikan pembahasan yang singkat tentang
bukti dari beberapa afiks mati dalam 6.8.'

Ada afiks verbal dan nominal. Afiks verbal bersifat derivatif atau
inflektif (afiks inflektif adalah penanda fokus); afiks nominal bersifat derivatif.
Bentuk turunan yang diklitisisasi "^sa? ( > MIN, BH jo, i.l. s@-) dibahas
dalam 5.3.2; bentuk turunan dari klitik *-na ( > MB, BH -na, MIN -no, -no.
-o, -e, SWI -ho, -0, JKT -he) dibahas dalam 5.5.1.3.

Afiks yang mentransitivisasi (MB -i, -kan, BH -i, -akan, SWI -i,
-ka(n)/-k@, IBN -ka, JKT -in; MB (m@m)p@r-, MIN (mam)pa-, BH (ta)pa-,
IBN p(@)-) dan bentuk turunan dari MP *(mb)Ar- ( > MB b@r-, MIN, BH
ba-, i.l. b@-) telah dibahas dalam Adelaar (1984a); uraian singkat tentang
pembahasan ini diberikan dalam butir 6.1.1—2.

Verba bisa sederhana atau diturunkan. Misalnya, verba transitif bisa
transitif unik atau secara sekunder diturunkan dari nomina atau verba lain.

Verba transitif turunan mengalami beberapa proses morfologis yang sama
seperti dasar verbal primer (afiks derivatif biasanya hilang dalam proses ini).
Jadi, ada pengurutan kaidah derivatif, dan turunan verbal muncul sebelum
derivasi lain. Pengurutan kaidah ini tersirat dalam deskripsi tentang afiks
isolek Melayik. Misalnya, dalam MB, b@sar adalah SIV, yang dinominalisasi
melalui sirkumfiksasi k@ - -an^ (k@b@saran); air adalah nomina. b@sar
dan air masing-masing menjadi VT melalui sufiksasi -kan dan dan dengan
demikian bisa menjadi nomina abstrak, yaitu nomina yang mengacu kepada
tindakan atau kejadian demikian dengan cara yang sama seperti kirim (VT),
yaitu melalui afiksasi p@N- -an (6.7.3). Dengan demikian:

adjektiva verba turunan nominal

kirim (O) p@r|iriman
b@sar b@sarkan (O) p@mb@saran

air airi (O) p@T]airan

Dalam uraian berikut, turunan seperti b@sarkan dan airi akan
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dianggap sebagai VT, dan p@mb@saran dan p@qairan sebagai nomina yang
dituninkan dari VT ini (kenyataan bahwa nomina ini pada akhiraya diturunkan
dari VIS b@sar dan nomina air tidak relevan untuk tuninan p@N- -an).

Ada banyak kekurangan dalam penyajian morfologi keenam isoiek
berikut ini. Hal ini disebabkan kurangnya informasi untuk beberapa isoiek,
disebabkan berbagai macam metode yang digunakan untuk mendeskripsikan
data dalam masing-masing isoiek, dan disebabkan ketidakmemadaian beberapa
dari deskripsi ini. Rintangan ini paling dirasakan dalam materi BH dan SWI,
tetapi kedua isoiek ini juga memainkan peranan dalam pembahasan
isolek-isolek lain.

6.1. Rekonstruksi awal

Dalam Adelaar (1984) saya membahas afiks yang mentransitivisasi dan prefiks
verbal intransitif b@r-/ba-/b@ - dalam isolek-isolek Melayik. Ras (1970:
439-43) dan Collins (1986b: 190-3) telah memberi perhatian pada MB -kan,
dan Roolvink (1965) mempelajari hubungan timbal balik antara MB b@r- dan
(m@m)p@r- dalam teks klasik. Dalam Adelaar (sedang dicetak b) saya
memberikan bukti untuk penghubung dalam MP, yaitu * i).

Afiks yang akan kita bandingkan dalam bab ini:

prenks (verbal)
yang menyatakan
ketidaksengajaan

prenks penanda fokus

MB

6.2 t@r-

6.3 mN(l)-

6.3 o-

6.3 di-

MIN

ta

BH

ta-

SWI IBN JKT

maN(l)- imNd)- (m)N(I)- N- N(l)-y)@(l)-.0@(l)-
0- 0- 0- 0- 0-

di- di- di- di- di-

preHks verbal
imranstiif

sufiks subjungtif+ +

afiks transitif+ +

(verbal dan nominal)

sufiks yang menyatakan
penjamakan subyek,
tindakan yang banyak,
dan tindakan bcrbalasan

suHks yang menomina-
lisasi yang mengacu

6.3 m@N(2)-

6.4.1 --

6.4.2 --

6.5 -an(l)

6.5 -an(2)

maN(2)- maN(2)- (m@)N(2)- @N NC)-.@N(2)3(g(2>

-an(l) -an(l) -an(l) -an(l) -an(I)

-an(2) -an(2) -an(2) -an(2) -an(2)
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kepada sasaran
atau tempat kejadian

sirkumfiks yang 6.6.1 k@ - -an(l) ka- -an(l) ka- -an(l) k@- -an(l) -- k@-,k@- -an(l)
menyatakan ketidak

sengajaan

sirkumfiks yang 6.6.2 k@--an(2) ka--an(2) k@--an(2) k@--an(2) ~ k@~an(2)
menominalisasi

yang mengacu kepada
kualitas, proses,

kejadian

Prefiks pelaku dan 6.7.1 p@N- paN- paN- p@N- p®N- p@N-
alat (nominal) 6.7.2 p&i- pa- pa- (p@r-)

sirkumfiks yang 6.7.3 p@N--an paN--an paN--an p®N--an ~ p@N--an
membentuk nomina 6.7.4 p@r- -an pa- -an pa- -an p®x- -an — (p@r- -an)
abstrak dan nomina

yang mengacu kepada
tempat (atau pelaku,
sasaran, alat)

afiks mad 6.8 m/-, m/-, ml- m/-, m/- m/-,
-/©m/- -/um/- -/@ra/-

-hhanyadicerminkandalam DK (-a?), DS (-4?), dan MK (-a)
+ +hanyadicerminkandalam DK," DS, dan MK (maka-)

6.1.1 Penanda verba intransitif dan transitif dalam MP
Ras berpendapat bahwa MB -kan adalah sufiks yang relatif baru dibandingkan
dengan -i (dan -an) disebabkan perbedaan dalam perilaku morfofonemis
keduanya dalam beberapa isolek semenanjung (utara). Juga, dalam
isolek-isolek ini, -kan (Kelantan -k@) itu produktif, sedangkan -i tidak
produktif dan hanya bertahan sebagai sufiks mati.

Collins membandingkan MB -kan dengan Banjar -akan dan BAG -akai)
dan akar). Beliau berkesimpulan bahwa preposisi hams direkonstmksi
untuk kesepadanan ini, dan bahwa Banjar dan BAG mencerminkan tahap
tengahan perkembangan dari preposisi ini menjadi sufiks seperti dalam MB.

Dalam Adelaar (1984) saya menguji penemuan Ras dan Collins
terhadap bukti dari isolek-isolek lain. Saya setuju dengan Ras bahwa MB -kan
dan sebagainya lebih muda daripada MB -i dan sebagainya, dan setuju dengan
Collins bahwa preposisi hams direkonstmksi sebagai moyang MP dari MB
-kan. Akan tetapi, preposisi ini hams bempa alih-alih *akan
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disebabkan data dari bahasa-bahasa di luar kelompok Melayik dan kenyataan
bahwa MP mempertahankan bunyi pepet pada silabel akhir (bandingkan A?
*aken, Pawley dan Reid 1976:59). Alasan yang saya berikan untuk
merekonstniksi preposisi MP adalah bahwa dalam MB preposisi akan masih
ada dan, didahului oleh VIS atau VID, sering dapat dipertukarkan dengan VT
tuninan dengan -kan (tenitama dalam teks klasik). BH -akan masih
memperlihatkan bentuk utuh dari preposisi yang asli (sebelum hilangnya
Lagi pula, BH -akan dapat juga ditambahkan pada verba yang telah
mempunyai sufiks sedangkan kebalikannya (sufiksasi -i pada verba yang
telah mempunyai -akan) tidak terjadi. Petunjuk lain untuk tidak
merekonstniksi sufiks ialah bahwa tidak ada kesepadanan bentuk di antara
kesepadanan -kan\ bandingkan MB, MIN -kan, BH -akan, SWT -ka(n)/-k@,
IBN -ka, JKT -in. Selain itu, IBN -ka adalah klitik yang masih muncul
tersendiri dalam beberapa sumber (misalnya Scott 1956), sedangkan sufiks
yang lebih tua hilang dalam IBN (bukan tidak mungkin SWI -ka(n)/-k@ juga
merupakan bentuk yang diklitisisasi dari preposisi k@ 'ke; agar'). JKT -in,
yang menggabungkan fungsi -kan dan sebagainya dan -i dalam isolek-isolek
lain, secara formal sama dengan -in dalam bahasa Bali (yang merupakan
sumber yang banyak dipinjam); sufiks itu mungkin morfem pinjaman dari
Bali. Terakhir, kadang-kadang ada kesepadanan yang berbeda secara formal
antara beberapa (sub)dialek yang berkaitan erat: kebanyakan benmk regional
MIN mempunyai -an alih-alih -kan, dan DK, yang sangat dekat dengan IBN,
mempunyai -atn atau -an yang sepadan dengan IBN -ka.

Saya merekonstniksi *-i berdasarkan MB, MIN, BH, SWI dan IBN
-/i? (yang telah mati)."* *-i adalah sufiks pembentuk verba transitif yang
berorientasi pada lokasi; apabila ditambahkan pada dasar verbal transitif,
sufiks ini dapat juga menambah gagasan tentang tindakan yang banyak atau
penjamakan obyek atau subyek.

Roolvink mendapati bahwa dalam teks MB klasik, b@r- pada mulanya
transitif, dan bahwa prefiks itu sepadan dengan p@r- dalam konstruksi pasif.
Sebelum akhir abad ke-18 b@rF dan p@r- menjadi tidak berkaitan. Prefiks
b@r- sekarang menjadi penanda verbal intransitif, dan prefiks p@r- sekarang
memperoleh prefiks alrtif dalam m@mp@r-{= m@N- + p@r-). Mengingat
perbandingan dengan isolek-isolek lain (dan dengan Kedah, Pattani dan
Melayu Jakun) saya setuju dengan pendapat ini sejauh saya merekonstniksi
*pAr- sebagai prefiks yang membentuk verba transitif, dan *(mb)Ar- sebagai
prefiks yang membentuk verba intransitif, dan beranggapan bahwa ada
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hubungan paradigmatis antara *pAr- dan *(mb)Ar-. *pAr- melekat pada
adjektiva (tetapi tidak semata-mata demikian) untuk membentuk kausatif; dan,
melekat pada nomina, afiks ini menyampaikan makna 'memperlakukan atau
memakai O sebagai (nomina), mengubah O menjadi (nomina)'. *{mb)Ar-
muncul dengan verba intransitif dan nomina. Dengan nomina, prefiks itu pasti
berarti 'memiliki, berisi, memakai, menghasilkan, memperoleh (nomina)'
atau, jika nomina tersebut mengacu kepada profesi atau hubungan timbal
balik, 'mempunyai sifat dari (nomina)'. Konsonan awal dalam *(mb)Ar- tidak
pasti disebabkan kesepadanan MK mar- dengan bukti dari luar keiompok
Melayik (bandingkan Toba mar-, Jawa Kuno m@r-, Tagalog mag-), yang
menunjukkan *mAr- (berlawanan dengan bukti dalam semua isolek Melayik
kontemporer yang menunjukkan *bAr-).

Jejak hubungan paradigmatis antara *pAr- dan *(mb)Ar- terdapat dalam
isolek-isolek melayik.
a. Dalam pembentukan nomina deverbal, MB b@r- diganti dengan p@r-,
dan MIN ba- diganti dengan pa-, misalnya MB b@rjatjji 'berjanji', dan
p@ijat)iian 'perjanjian', MINbajalan 'beijalan', danpajalanan 'peijalanan;
jarak yang ditempuh'. p@r/pa- juga diterapkan apabila nomina deverbal
dibentuk berdasarkan verba dengan (m@m)p@r-/(mam)pa-, misalnya MB
(m@m)perk@cil 'memperkecil' dan p@rk@cilan 'perkecilan', MIN
(mam)padamaykan 'memperdamaikan' dan padamayan 'perdamaian'.

b. Prefiks BH tapa- yang tidak produktif mengungkapkan tindakan yang tidak
diharapkan atau tidak disengaja. Mungkin pada mulanya prefiks itu terdiri
dari +ta- + +pa-, dan bagian kedua dari deretan ini adalah alteman dari
+ba- dalam lingkungan yang khusus ini, bandingkan bahurup 'menu-
karkan'^dan tapahurup 'tertukar (secara tidak sengaja)'; bahual'her-
tengkar' dan tapahual 'terlibat perkelahian (tanpa dimintai)'.

c. IBN b@- dalam kombinasi dengan -ka menghasilkan verba transitif; apabila
verba-verba ini berorientasi pada obyek (yang mencakup verba dalam
modus imperatif), b@ - beralternasi dengan p@-, misalnya b@jalay
'berjalan, bergerak' dan b@jalayka 'membuat O pergi, menggerakkan
0\ p@jalaykay\ 'gerakkan!', dip@jalayka 'digerakkan'.

6.1.2 Penghubung dalam MP
MP (atau ligatur) jelas digunakan di antara pembilang dan nomina yang
mengikutinya, dan sesudah pronomina yang memperkenalkan klausa relatif:
ini setidak-tidaknya merupakan posisi di mana MB mempertahankan sisa
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penghubung yang sudah mati ini, bandingkan MB bara/rj (5.5.2.5) dan MB
ya/f] (2.1.3, 3.3, 5.5.2.3). MP jelas berkembang dari MPP *q. tetapi
pemakaiannya menjadi sangat terbatas. Bentuk tuninan MPP *t] terdapat
dalam cukup banyak bahasa Austronesia yang lain, yang sering muncul juga
dalam kata majemuk jumlah (antara angka dan bilangan pada peringkat yang
lebih tinggi). Dalam beberapa bahasa, misalnya bahasa Tagalog, bentuk
turunan tersebut digunakan sebagai penghubung antarkonstituen dari hampir
segala jenis frase nomina. Bahwa MP *rj masih merupakan kata yang berdiri
sendiri atau klitik dapat disimpuikan dari kenyataan bahwa ya/t) dan bara/tj
tidak dapat direkonstruksi untuk MP (Adelaar sedang dicetak b).

6.2 t@r' dan padanannya dalam MB

6.2.1 MB

Untuk VID dan VT, t@r- menyatakan keadaan, proses, atau tindakan 'yang
tidak disengaja'; istilah "tidak sengaja" digunakan untuk mencakup konsep
seperti di luar kemauan, tidak dimotivasi, tanpa pelaku, tiba-tiba, dan
tindakan (atau keadaan yang dihasilkan) yang tidak diharapkan. Jika
ditambahkan pada VID dan prakategorial, t@r- membentuk verba aktif, dan
jika ditambahkan pada VT, prefiks tersebut membentuk verba aktif atau pasif,
tergantung pada konteks kemunculannya. Sufiks pentransitivisasi hampir
selalu dihilangkan. Misalnya:

tidur t@rtidur
p@kik > m@m@kik t@rp@kik
hormat > hormati t@rhormat

buka t@rbuka
dapat > dapati t@rdapat

Bandingkan juga konstruksi berikut:
t@rbawa afjin
'terbawa angin'

soya t@rbawa hujut) atap itu
'Ujung atap im terbawa oleh say a.

't@rgali -lah ia k@pada tajaw
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'Sewaktu menggali, tergalilah sebuah vas' {-lah adalah partikel penegas, juga
digunakan untuk menandai predikat yang didepankan).

ia t@s@rdawas@rdawa s@p@rti tagar buni-na
'la tersendawa dengan kekuatan halilintar.'

n.b.: Dalam MB Indonesia, t@r- + dasar verbal transitif hanya digunakan
sebagai bentuk yang berorientasi pada obyek, tetapi dalam MB Malaysia
dan dalam teks klasik, konstruksi ini juga digunakan dengan bentuk
yang berorientasi pada pelaku, seperti dalam kalimat kedua dan ketiga
di atas.

Berdasarkan VT, t@r- dapat juga menyatakan tindakan yang mungkin
dilakukan, sehingga merupakan tindakan yang tidak mungkin terjadi jika
bentuk yang dihasilkan didahului oleh pengingkaran. Dalam contoh Gerth van
Wijk, bentuk yang dihasilkan berorientasi pada obyek jika kata dasarnya
adalah VT. Misalnya:
kaki-na tidak t@rafjkat
Ta tidak dapat mengangkat kakinya.'

hati-na tiada t@rtahan
Ta tidak dapat mengendalikan gejolak hatinya®'

barajj yarj t@rbawa oleh s@-orar)
'barang yang terbawa (dapat dibawa) oleh satu orang'

tiada t@rkatakan
'tak terucapkan'

papan itu s@mua-ha t@rpakay
'Semua papan itu dapat dipakai.'

Jika ditambahkan pada VIS, t@r- menyatakan tingkat superlatif,
misalnya:
baik t@rbaik

k@cil t@rk@cil
baru t@rbaru
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6.2.2 MIN

ta- yang ditambahkan pada VID dan VT sama dengan MB t@r-. Prefiks itu
menyatakan bahwa subyek yang bersangkutan melakukan tindakan itu secara
tidak sengaja, atau dipengaruhi oleh tindakan itu. Kemauan atau motivasi
untuk menjalankan tindakan itu berada di luar kehendak subyek. Bentuk ta-
tidak berkaitan dengan orientasi pelaku/obyek atau kala. (-i dan -kan tidak
dihilangkan apabila ta- ditambahkan). Misalnya:

urafj tu tajual
orang itu ta- + jual
'1. Orang itu (tidak sengaja) sedang/telah menjual; 2. Orang itu terjual.'

kudo tu tajual
kuda itu ta- + Jual
'Kuda itu terjual.'

pupuy? lah sudah tapabue?
seluring lah sudah ta- + buat
'Seluring itu sudah terbuat.'

inda? tanantikan do di den

tidak ta- + nanti partikel oleh -ku
'tidak temantikan olehku; say a tidak dapat menunggumu.'

lah baha? tajue? tajalani, bana? lah karat) talie?i
lah banyak teluk ta- + lewati, banyaklah karang ta + lihat O
'Banyak teluk dilewati, banyak batu terlihat.'

n.b.: lah yang mendahului verba adalah penanda kala perfektum; dalam posisi
lain, lah adalah partikel penegas.

Jika ditambahkan pada nomina, ta- berarti 'dipengaruhi oleh/mempe-
pengaruhi (nomina) (di luar kehendak seseorang); jatuh, menjadi (nomina);
berhasil dalam memperoleh (nomina)', misalnya:
takudokudo samieg pai)carian-ho
ta- + kuda + reduplikasi semua pencahariannya
'Segala sesuam yang didapatkannya dihabiskan pada kuda.'
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sa-bulan no yo bakuli, lah takabaw di no
satu bulan ia sebetulnya berkuli lah ta + kerbaw olehnya
'la sudah menjadi kuli selama sebulan, dan ia telah memperoleh seekor
kerbau.'

tatularj saki? -no di ambo tu
ta- + tulang sakitnya di/oleh soya itu
Sakit sekali (persis di tulang say a merasa sakit).'

baru-lah tabatu ambo kali, ambo antikan

barulah ta- + batu soya gali soya hentikan (dengan O)
'Segera sesudah saya mengenai batu, saya berhenti menggali'

Jika ditambahkan pada VIS, ta- menyatakan tingkat eksesif, misalnya:
siij^e? 'singkat' tasirjke? 'tersingkat';
dalam 'dalam' tadalam 'terdalam';

kunietj 'kuning' takuni'Sf) !terkuning';
labi^h 'lebih' talabieh 'terbanyak'.

n.b.: Menurut Van der Toom, ta- juga bisa berarti bahwa subyek
memperoleh, atau dipengaruhi oleh, sifat VIS, di luar kehendak
subyek. Yang lebih mungkin adalah bahwa bentuk dengan makna ini
diturunkan dari VID inkoatif yang selanjutnya diturun dari VIS.
Misalnya:

tasirah muko-ho

ta- + merah muka-nya
'Mukanya memerah (tiba-tiba)' (bandingkan manirah 'menjadi merah')

taputieh gigih -ho sada ho gala
ta- + putih gigi-nya sedang ia tertawa
'Ketika ia tertawa, tampak giginya yang putih.'

6.2.3 BH

Seperti MB t@r-, BH ta- menyatakan ketidaksengajaan apabila ditambahkan
pada VID dan VT; apabila ditambahkan pada VT,' ta- juga menyatakan
kemungkinan. Dalam sebagian besar contoh Asfandi, subyek dari bentuk ta-
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dalam peran obyek, tetapi ada beberapa perkecualian. (-i dan -akan
dipertahankan apabila ta- ditambahkan). Misalnya:
lihati 'lihat O; talihati 'terlihat O';
tulak 'pergi' tatulak 'harus pergi' (jadi pergi

Asfandi Adul him. 27);

padahakan 'memberitahukan' tapadahakan 'diberitahukan';
padahi 'menasihati' tapadahi 'dinasihati, menerima

nasihat'.

ta- dengan VIS menyatakan tingkat komparatif, misalnya:

baik 'balk' tabaik 'lebihbaik';

kurus 'kurus' takurus 'lebih kurus';

habat) tahabar] 'lebih merah'.

6.2.4 SWI

t@ - (dengan varian t@x-, to-) mempunyai ftmgsi yang sama dengan MB
t@r-. Prefiks ini menyatakan ketidaksengajaan atau kemungkinan pelaksanaan
apabila ditambahkan pada VT atau VID, dan menyatakan tingkat superlatif
berdasarkan VIS. Helfrich tidak memberikan contoh bentuk t@ - dengan
subyek dalam peran pelaku.

6.2.5 IBN

t@ - (dengan variannya t-) sama dengan MB t@r- apabila ditambahkan pada
VID dan VT. Tergantung pada konteksnya, prefiks ini menyatakan
ketidaksengajaan, kemampuan, dan kemungkinan (Asmah 1977:87). Prefiks
ini tidak muncul dengan VIS.

6.2.6 JKT

t@ - tidak produktif, dan sedang dalam proses digantikan oleh k@ - dan ke-
-an (yang dibahas dalam .6.6.1).® t@ - muncul dengan VID dan VT, dan
mengungkapkan ketidaksengajaan atau kemungkinan, misalnya:
tidur 'tidur' t@tidur' tertidur', k tidur(an)' ketiduran';
Q@ras^ 'merasa' t@rase, k@rasi 'terasa';
-tawe '(tawa)' t@tawi, k@tawe 'tertawa';
-lambat 'lambat* t@lambat 'terlambat';
pandarj 'pandang' t@panda 'terpandang';
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bdljkar 'bongkar' t@bdrjkar, k@bdrjkar 'terbongkar' ;
-pleset '(pleset)' t@pleset (k@pleset) 'terpeleset';
buk^ 'buka',

bukain 'bukakan' t@buke, k@buke't&ibuk&;da.p&tdibuksi\

n.b.: Menurut Muhadjir (1981:36), t@rase. t@pldset, dan t@buki mungkin
merupakan alteman yang berasal dari MB Indonesia.

6.2.7 Pembahasan materi

Semua isolek mempunyai kata seasal dengan MB t@r-. Kata seasal ini
mempunyai fiingsi yang sama, yaitu menyatakan ketidaksengajaan atau
potensialitas tindakan, proses, atau keadaan apabila ditambahkan pada VT atau
VID (atau prakategorial). Dalam MB, MIN, BH, dan IBN, subyek dari bentuk
t@r-/ta-/t@- (tidak sengaja) menjadi pelaku atau obyek suatu peiaksanaan.

Dalam SWT, subyek sebuah bentuk dengan t@ - selalu merupakan
obyek (dalam contoh dalam Helfrich dan Aliana et al.). Dalam JKT (dan MB
Indonesia) subyek sebuah bentuk t@ - {/ter-) selalu merupakan obyek jika kata
dasamya adalah VT. Bentuk JKT t@ - tidak produktif.

Saya menganggap bentuk moyang MP dari t@r- dan sebagainya adalah
prefiks yang menyatakan ketidaksengajaan dan potensialitas peiaksanaan, dan
bahwa makna aktif atau pasif dari bentuk moyang ini tergantung pada
konteks.' Semantik dari t@r- dan sebagainya tidak boleh ditautkan dengan
pasivitas dan ini menjadi lebih jelas dari penerapannya pada MB Klasik dan
Malaysia, di mana kalimat seperti saya t@rmakan lalat 'Saya menelan lalat
(secara tidak sengaja)' (dengan subyek dalam peran pelaku) dapat diterima.
Dalam MB Indonesia amanat yang sama akan diungkapkan sebagai lalat
t@rmakan oleh saya.

t@r- dan kata seasalnya juga ditambahkan pada VIS: dalam MB dan
SWI, prefiks dan kata seasalnya membentuk superlatif, dalam MIN eksesif,
dan dalam BH komparatif. Dalam IBN dan JKT, t@ - tidak muncul dengan
VIS. Ada dua kemungkinan yang mendasari situasi ini: (1) t@r-lta-lt@ -
memperluas valensinya sampai pada VIS dalam MB, MIN, BH, dan SWI, atau
(2) konstruksi IBN dan JKT t@ - + VIS diganti dengan konstruksi
perifrastis. Jika (1) diterapkan, maka t@r- + VIS adalah inovatif. Untuk (2),
bentuk MP yang juga muncul dengan VIS hams direkonstruksi. Bentuk
demikian mungkin menyatakan tingkat yang lebih tinggi, yang kemudian
berkembang menjadi makna yang jelas seperti komparatif, superlatif, atau
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eksesif. Namun, bentuk tersebut bisa juga mempunyai makna eksesif, yang
kemudian dilemahkan menjadi superlatif dalam MB dan SWI, dan menjadi
komparatif dalam BH. Mengandaikan makna eksesif yang asli mempunyai
keuntungan, yaitu menempatkan asal mula t@r- dsb. + VIS lebih cocok
dengan t@r- dsb. + VT, VID, atau prakategorial (yaitu dengan t@r- yang
menyatakan ketidaksengajaan). Ini berarti bahwa hanya satu prefiks MP yang
perlu direkonstruksi untuk kedua kasus tersebut, yang menyatakan makna tak
sengaja dan eksesif yang digabungkan dengan potensial; prefiks ini seharusnya
muncul dengan semua verba (VIS, VID, VT, prakategorial). Namun, dengan
bukti yang ada, lebih aman untuk membatasi diri pada apa yang sebetulnya
dapat direkonstruksi dengan pasti, yaitu prefiks MP *tAr-, yang muncul
setidak-tidaknya dengan VT dan VID (termasuk prakategorial), dan yang
menyampaikan pengertian ketidaksengajaan dan potensialitas. Subyek dari
bentuk *tAr- adalah obyek atau pelaku (tak sengaja) dari pelaksanaan.

6.2.8 Rekonstruksi *tAr-

Saya merekonstruksi *tAr-, yang ikut menyumbangkan gagasan keti
daksengajaan atau kemungkinan pada VT atau VID yang dilekatinya. Tidak
jelas apakah *tAr- juga muncul dengan VIS (dengan makna penanda tingkat).

6.3 Afiks penanda fokus, m@N(2)-, <l>, dan di-, serta preflks verba
intransitif m@N(l)- (dan padanannya)

6.3.1 MB

Prentice membedakan m@N(l)- dan m@N(2)- dalam MB. m@N(l)- adalah
prefiks verbal transitif (inflektif) yang menyatakan orientasi pada pelaku
perbuatan. m@N(l)- sepadan dengan 0 dan di-:

0: diterapkan apabila verbanya berorientasi pada obyek dan pelakunya adalah
persona pertama atau kedua (yang mencakup verba dalam modus impera-
tif);'"

di-: ditambahkan pada verba yang berorientasi pada obyek, apabila pelakunya
adalah persona ketiga."

Misalnya:
(ikut) m@Qikut 'mengikuti (O)': ikut(lah)! 'ikut(lah) (O)!' (-lah adalah klitik
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yang menyatakan penekanan), (ku)ikut, Ocaw)ikut 'diikuti (oleh saya,
kamu)', diikut 'diikuti (oleh persona ketiga)';

(p@rhatikan) m@mp@rhatikan 'memperhatikan (O)', p@rhatikan(lah)!
'perhatikan(lah)(0)!', (ku)p@rhatikan, (kaw)p@rhatikan'dipcrhaAiksin
(oleh saya, kamu)', dip@rhatikan 'diperhatikan (oleh persona ketiga)';

(bayar) m@mbayar 'membayar (PY,bayar(lah)! 'bayar(lah) (O)!', (ku)bayar,
(kaw)bayar 'dibayar (oleh saya, kamu)', dibayar 'dibayar (oleh
persona ketiga)';

(makan) makan 'makan (O)' (dengan verba yang sering muncul yang dimulai
dengan m-, prefiks ini biasanya dihilangkan), makan(lah)! 'makan(lah)
(O)!', (ku)makan, (kaw)makan 'dimakan (oleh saya, kamu)', dimakan
'dimakan (oleh persona ketiga)'.

m@N(2)- adalah prefiks derivatif yang membentuk VID berdasarkan VID,
VIS, nomina, dan prakategorial. Pada kata dasar VID, prefiks ini tidak
menambahkan makna secara sistematis; kadang-kadang prefiks ini dihilangkan
dalam bahasa percakapan. Kadang-kadang prefiks ini dipertukarkan dengan
b@r-, misalnya:
tui)gu 'tunggu' m@nu^u (b@rtuQgu) 'menunggu';
lompat 'lompat' m@lompat 'melompat'.

Dengan VIS, prefiks ini membentuk verba inkoatif, misalnya:
kunit) 'kuning' m@f)unir) 'menguning';
t@tap 'tetap' m@n@tap 'menetap';
jauh 'jauh' rnmjauh 'menjauh';
g@lap 'gelap' m@T)gelap 'menggelap'.

Dengan nomina, prefiks ini membentuk verba yang menyatakan
'berlaku seperti, menyerupai (nomina), bergerak menuju (jika (nomina) adalah
tempat atau arah), mengumpulkan atau menghasilkan (nomina), memakai
(nomina)', misalnya:
batu 'bam' m@mbatu 'membam';
puhcak 'puncak' m@muncak 'memuncak';
s@mut 'semut' m@n@mut 'menyemut';
t@pi 'tepi' m@n@pi 'menepi';
kiri 'kiri' m@l)iri 'mengiri, ke kiri';
durcit 'darat' m@ndarcit 'mendarat;
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rotan 'rotan' m@rotan 'merotati, mencari rotan';
sajak 'sajak' m@ijajak 'membuat sajak'
rumput 'rumput' m@rumput 'menyabit rumput; makan rumput';
tuba 'tuba* m@nuba 'memancing dengan tuba';
kopi 'kopi' m@ijopi 'mengopi, minum kopi'.

Prefiks ini juga muncul dengan prakategorial, yang kadang-kadang juga
dapat dipertukarkan dengan b@r-, misalnya:
-taf)is '(tangis)' m@narjis 'menangis';
-tari '(tari)' m@nari 'menari';

-nala '(nyala)' m@nala, b@rnala 'menyala';
-nani '(nyanyi)' m@nani. b@rnani 'menyanyi, bemyanyi'.

6.3.2 MIN

maN(l)-, 0, di- mempunyai fungsi yang sama seperti MB m@N(l)-, 0, di-.
tetapi distribusinya berbeda dalam satu rincian: pelaku persona kedua yang
diungkapkan oleh pronomina yang bersangkutan aij, awa?, atau kito boleh
mengikuti verba yang berorientasi pada obyek dengan di- ditambahkan (tidak
ada contoh yang diberikan dalam Van der Toom). maN(2)- sama dengan MB
m@N(2)-, tetapi jika ditambahkan pada nomina yang menyatakan tempat,
prefiks ini menyampaikan makna '(berada) di (nomina)', misalnya:
paste 'pasir' • jalan mamasie 'jalan-jalan di pantai';
tapi 'tepi' manapi 'berada di tepi';
rumpuy? 'rumput' marumpm? 'duduk di rumput'.

Jika ditambahkan pada VIS, prefiks ini kadang-kadang menghasilkan
VT kausatif, misalnya:
sirah 'merah' manirah 'memerahkan 0';
itam 'hitam' maitam 'menghitamkan O'.

Jika ditambahkan pada VXD, prefiks ini menyatakan keadaan atau
gerakan yang disebabkan oleh kehendak subyek itu sendiri, bandingkan
kalimat-kalimat berikut:
tupay ma njatueh
tupai maN- + jatuh
'Tupai menjatuhkan diri.'
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di buki? uratj lah manajun
di bukit orang lah maN- + lompat
'Orang-orang melompat ke bawah dari bukit.'

tehju-no lapeh den mandudue?
tinju-nya lepas soya maN- + duduk
'Ketika la memukul saya, saya pergi dan duduk.'

Bandingkan juga tidue 'tidur, merebahkan diri' dan manidue 'pergi
merebahkan diri.'

dan

6.3.3 BH

maN(l)-, 0-. di- sama dengan MB m@N(l)-, 0, di-. Prefiks-prefiks ini bisa
juga membentuk VT pada dasar nomina yang mengacu kepada alat, misalnya:
gargaji 'gergaji' marjgargaji 'menggergaji (O)' digargaji 'digergaji';
pahat 'pahat' mamahat 'memahat (O)', dipahat 'dipahat';
kuhci 'kunci', matjunci 'mengunci (O)', dikuhci 'dikunci'.

maN(2)- juga membentuk VID berdasarkan VIS dan nomina, tetapi
bentuk yang dihasilkan kadang-kadang mempunyai makna yang berbeda dari
padanan MBnya. Jika ditambahkan pada VIS, maN(2)- menyampaikan makna
'menjadi seolah-olah, berlaku seoiah-olah (VIS)'. Misalnya:
pintar 'pintar' mamintar 'sok pintar';
kuniij 'kuning' marjunitj 'menguning';
tuli 'tuli' manuli 'pura-pura tuli'.

Jika ditambahkan pada nomina, artinya 'menggunakan atau bekerja
dengan (nomina), berdagang, membuat, mencari (nomina) sebagai sarana
untuk mencari nafkah', atau 'kelihatan seperti (nomina), berorientasi pada
(nomina)', misalnya:
tarjguk 'tangguk' manat]guk 'menangguk'

banih 'beras' mambanih 'berdagang beras'

waday 'kue' mawaday 'membuat kue'

iwak 'ikan' maiwak 'mencari ikan'

tampiray 'keranjang manampiray 'menggunakan keranjang

perangkap' perangkap'

rumah 'rumah' marumah 'seperti rumah, orang yang betah
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di rumah saja'
raja 'raja' maraja 'seperti raja'
tikus 'ti^s' manikus 'seperti tikus'
hatap atap mahatap 'meniasangatap(sebagaiprofesi)'

6.3.4 SWI

(m@)N(l)-, 0-, di sama dengan MB m@N(l), 0-. di-. Menurut Helfrich, klitik
biasanya'^ ditambahkan pada verba dalam modus imperatif, misalnya:

amble? 'ambil (O)' amble?la(h)! 'ambillah (O)!'.
b@rsle(h)ka 'bersih (O)' b@rsle(h)kala(h)! 'bersihkanlah (0)!';
xumputl 'rumputi (O)' xumputlla(h)! 'rumputilah (O)!'.

Menurut Aliana et al., bentuk imperatif bisa juga didahului oleh dl-,
seperti dalam contoh berikut:
mlnum 'minum (O)', kupl Itu dlmlnumla(h)! 'Minumlah kopi itu!';
bata 'ambil (O)', baraij Itu dlbata?la(h)! 'Ambillah barang itu!'.

(m@)N(2)- sama dengan MB m@N(2)-.

6.3.5 IBN

N-, 0-, dl- sama dengan m@N(l)-, 0-, dl-. (N- direalisasikan sebagai substitusi
nasal homorgan, bandingkan 2.5.2). Beberapa verba transitif (terutama yang
berawal dengan c) bisa juga ditambahkan dengan N- (dalam variasi bebas
dengan N-); misalnya:
cabaw memotong' tjabaw, @ncabaw 'memotong'
cablk cabik' nablk, @ncablk 'mencabik'

@N- (penambahan nasal, dengan epentetis @ yang mendahului gugus
konsonan yang dihasilkan) digunakan untuk membentuk VID (Asmah
1977:82). Prefiks in membentuk VID dengan dasar VID, nomina, dan
prakategorial (menurut contoh yang diberikan oleh Asmah); misalnya:'
s@put 'napas, kehidupan' @ns@put 'bemapas';
p@kap 'kotek' @mp@kap 'berkotek';
-kallk. kallkkallk 'berjuntaian @r)kallk 'berjuntai (satu kali)'
terus-menerus'

@N- pada batas tertentu serupa dengan MB m@N(2)- walaupun jelas tidak
muncul dengan dasar VIS, dan kadang-kadang beraltemasi dengan penanda
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transitif N- (lihat di atas).

6.3.6 JKT

N(l)-, 0, di- sama dengan MB m@N(l)-, 0-, di-. N(l)- mempunyai beberapa
varian: N(l)-, dan r]@(l)-. m@N(l)- hampir selalu dapat
dipertukarkan dengan N(l)- dan tampaknya disukai dalam bahasa formal
(Muhadjir 1981:46). N(l)- dan q@(1)- untuk sebagian berada dalam distribusi
komplementer dan sebagian dalam altemasi bebas: adalah altemasi
morfofonemis dari N(l)- di depan konsonan alir atau semivokal, atau jika
kata dasamya bersuku satu, dan prefiks itu berada dalam variasi bebas dengan
N(l)- di depan konsonan hambat bersuara (bandingkan 2.6.2).

di- juga disukai dalam kalimat imperatif, misalnya:
tu sayur jatjan digaddin!
itu sayur jangan digado!
'Jangan menggado sayur itu! (Jangan makan sayur itu tanpa nasi!)'

diminum tu te-fik!

diminum itu tehmu (sopan)
'Silakan minum (teh Anda)!'

Distribusi N(2)- dan varian-variannya (m@N(2)- dan p@(2)-) sama
dengan distribusi MB m@N(2)- dan varian-variannya.

6.3.7 Pembahasan MB 0-, di- dan m@N(2)-, dan kata seasalnya
Semua isolek Melayik mempunyai kesepadanan dengan MB m@N(l)-, atau
sekadar nasalisasi permulaan pangkal kata, atau kombinasi keduanya. Semua
isolek kecuali IBN mempunyai kesepadanan dengan MB m@N(2)-, yang
bentuknya sama dengan padanan dengan MB m@N(l)-, dan yang semuanya
membentuk verba intransitif. Selanjutnya, altemasi morfofonemis MB
m@N(l,2)- dan padanannya, dan altemasi morfofonemis nasalisasi belaka,
juga berbeda dalam tiap isolek. Jadi, ada tiga masalah yang terlibat dalam
rekonstruksi moyang MP dari MB m@N(l)-, dsb. dan MB m@N(2)-, dsb.:
1. Apakah prefiks-prefiks itu mempunyai bentuk mAN- ataukah *N-?
2. Altemasi morfofonemis apakah yang diperlihatkan?
3. Apakah ada perbedaan formal atau fiingsional di antaranya?

Ketiga masalah ini akan dibahas secara bergantian.
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1. MB m@N(l)- dan MIN, BH maN(l}- mencerminkan MP "^mANQ)-; SWI

mempunyai kesepadanan m@N(l)- selain N(l)-, tetapi sumber-sumbemya
tidak menyatakan secara eksplisit mengenai distribusi alomorf-alomorf ini.
Jelas, m@N(l)- yang muncal di depan konsonan alir lebih disukai daripada
di depan nasal (di mana prefiks ini beraltemasi dengan 0, seperti kadang-
kadang dalam MB). JKT mempunyai N{1)-, dan m@N(l)-. Q@(l)
mungkin disebabkan penganih SUN, yang ija-nya sebagai alteman dari N-
muncul dalam keadaan serupa (Ikranagara 1980:135). JKT
mencerminkan afiks lama yang tidak produklif yang sekarang digantikan
dengan atau merupakan morfem pinjaman dari MB.

IBN adalah satu-satunya isolek yang tidak mempunyai bentuk turunan
*mAN(l)-; IBN juga satu-satunya isolek yang melibatkan proses yang ber-
beda untuk nasalisasi VID dan VT (lihat di bawah).

Saya beranggapan bahwa *mAN(l)-, alih-alihhanya *N-. adalah bentuk
purba yang asli yang menurunkan bentuk turunan sekarang. Pertama, jika
kita mulai dari MP tidak ada cara untuk menjelaskan kemunculan
m@N(l)-/maN{l} - dalam isolek-isolek sekarang. Lagi pula, secara formal,
*mAN(l)- yang asli lebih cocok daripada *N(1)- dalam pola *pAr-:
*(mb)Ar'//*pAN-: x (lihat 6.1.2 dan 6.7). Penyingkatan *mAN(l)- menjadi
*N(])- dapat dijelaskan dengan kecenderungan pada disilabisilas, dan
dengan kenyataan bahwa tidak ada beban fungsional yang hilang atau tidak
ada bahaya homonimi dalam penyingkatan ini.

Padanan m@N(l)-/maN(l)- dan N(l)- terdapat dalam banyak bahasa
Auslronesia yang lain, walaupun padanan ni@N(l)-/maN(l)- terbatas pada
bahasa-bahasa di Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Dalam bahasa-bahasa
dari daerah ini, padanan m@N(l)-/maN(l)- atau N(l)- berkembang menjadi
morfem verbal. Dahl menganggap ini sebagai argumen subpengelompokan
untuk cabang Austronesia Barat, yang berlawanan dengan cabang
Austronesia Utara (= Formosa) dan Timur (= Pasifik). Untuk padanan
yang lain, Beliau mendapati *maN- Austronesia Barat Purba yang asli lebih
mungkin daripada *N- karena bentuk ini lebih cocok dengan *paN-
Austronesia Barat Purba. Wolff (1973:72) menyatakan bahwa banyak afiks
AP dalam struktur batinnya terdiri dari kombinasi antara afiks derivatif dan
inflektif. Dengan cara ini, AP *maR- dapat dianalisis sebagai kombinasi
antara *paR- derivatif dengan *-um (inflektif), dengan demikian *maR- <
*paR- + *-um (dengan hilangnya silabel pertama secara teratur jika
konsonan awalnya *b atau *p); dan *maN- < *paN- + *-um- (contoh
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lerakhir tidak diberikan secara eksplisit oleh Wolff).
Asumsi Wolff didasarkan pada bukti dari bahasa-bahasa Filipina dan

Formosa, yang bentuk turunannya dari AP *maR- dan *paR- masih dapat
dianalisis lagi sebagai kombinasi struktur batin (bentuk turunan dari) *paR-
dan *paN- dengan (bentuk turunan dari) *-um-. Situasi yang sama juga ter-
dapat dalam bahasa-bahasa lain (bandingkan Tondano, Sneddon 1975); 208
dan seterusnya; Tiraugon Murut, Prentice 1971:128). Jika pandangan ini
benar, *maN- yang asli (dan kompleks) hams direkonstmksi untuk AP, dan
demikian juga untuk ABP Dahl.

Dengan pengetahuan sekarang mengenai gramatika AP, tidak mungkin
kita mempunyai pandangan yang pasti, tetapi para ahli setuju bahwa *maN-
hams direkonstmksi untuk bahasa-bahasa purba yang setidak-tidaknya men-
cakup bahasa-bahasa Indonesia dan Filipina. Berdasarkan kesepadanan MB
m@N(l)- dalam isolek-isolek Melayik yang lain, saya merekonstmksi MP
*mAN(l}-. Untuk fungsi yang persis dari fonem purba ini, lihat butir (3) di
bawah.

2. Bagan berikut memperlihatkan pelbagai pembahan morfofonemis dalam
isolek-isolek Melayik, yaitu m@N(l)-/maN(l)-/N(l)- (bandingkan Bab II
untuk pembahasan yang lebih lengkap):

fonem

awal MB MIN BH SWI IBN JKT

P m@m mam mam m m (m@)m

t m@n man man n n (m@)n

c ni@nc maAc mane Ac A (m@)nc/A(2.6.2)
k m@n mai] mat) ~ ~ (m@)

b m@mb marab mamb mb/m m (m@)mb/i}@b
d m@nd mand mand nd n (m@)nd/r)@d

J m@fij mafij manj nj A {m@)Aj/o@j

g m@i3g maf)g maT)g ■38 13 (m@)i)g/i]@g
m m@m mam mam (m@)m m (m@)m
n tn@n man man (m@)n n (m@)n
n m@fi mafl maA (m@)A A (m@)n

0 marj mat) mat) (m@)T) (m@)A
1 m@l mal mal (m@)l i)@l o@i
r m@r mar mar (m@)r n@r 0@r
s m@n maA maA A A A

h m@Qh - mah " ~ ~

V m@(jV maV maV OV ■JV OV
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n.b.:

1. Dalam deskripsi Aliana et al. tentang SWI, semua konsonan hambat awal
mengalami substitusi nasal;

2. IBN t]@- dan JKT f}@- juga ditambahkan pada akar bersuku satu.
Perubahan morfofonemis m@N(2)- dan sebagainya sama dengan perubahan

morfofonemis m@N(l)- dsb. kecuali untuk IBN, yang @N-nya. mempunyai
altemasi berikut: @m- di depan p- awal, @n- di depan t- dan s- awal, @h-
di depan c- awal, dan @q- di depan k- awal (lihat 2.5.2C).

Dari bagan di atas, temyata semua isolek sepadan dalam
memperlihatkan substitusi p,t,k, awal dengan nasal homorgan, dan substitusi
s dengan nasal palatal, dan tidak ada perubahan sama sekali di depan nasal
awal. Kecuali IBN, semua isolek tersebut sepadan dalam memperlihatkan
penambahan nasal homorgan di depan konsonan hambat bersuara awal (dalam
SWI, penambahan nasal homorgan masih terdapat dalam deskripsi Helfrich,
sedangkan konsonan hambat bersuara digantikan dengan nasal homorgan
dalam Aliana et al.; leksem dengan penggantian konsonan hambat bersuara
dengan nasal homorgan dalam Helfrich adalah kebetulan, 2.4.2). Orang bisa
berpendapat bahwa nasalisasi pada mulanya tidak terjadi di depan bunyi alir,
dan bahwa proses itu muncul dalam posisi ini dalam IBN dan JKT disebabkan
kebutuhan akan indikasi formal tentang orientasi pada pelaku.

Akan tetapi, kita tidak mungkin merekonstruksi perangkat bunyi untuk
alternasi morfofonemis dari *mAN(l) kecuali perangkat bunyi untuk
penambahan nasal homorgan di depan hambat bersuara, substitusi *p, *t, *k
awal dengan nasal homorgan, substitusi *s awal dengan nasal palatal, dan
hilangnya *iV dalam *mAN(l)- di depan nasal awal.

Untuk '^mAN(2)-, jelas prefiks ini mempunyai altemasi morfofonemis
yang sama seperti *mAN(l)-: hanya IBN yang mempunyai perangkat altemasi
yang berbeda, tetapi karena perbedaan IBN antara substitusi nasal dan
penambahan nasal masing-masing sebagai petunjuk mengenai transitivitas dan
intransitivitas tidak terdapat di posisi lain di antara isolek-isolek Melayik,
prefiks ini tidak akan memainkan peranan dalam rekonstruksi MP. Dengan
demikian, perbedaan antara MP *mAN(l)- dan *mAN(2)- hanya bersifat
fiingsional.
3. Tampaknya fongsi yang hams dikaitkan dengan *mAN(l)- ialah fimgsi

penanda-verba yang berorientasi pada pelaku, karena ini adalah fiingsi
bentuk tumnannya dalam isolek-isolek Melayik. Demikian juga, fungsi
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penanda verba intransitif hams dikaitkan dengan *mAN(2)-. Oleh karena
moyang MP dari di- belum mempakan prefiks (seperti yang akan kita lihat
di bawah ini), tidak ada alasan untuk menganggapnya sebagai prefiks yang
berorientasi pada obyek dari MP *mAN(l)-. Satu-satunya perbedaan antara
*mAN(l)- dan *mAN(2)- adalah bahwa yang satu diprefikskan pada VT
dan yang lain pada VID. Untuk alasan ini, lebih sederhana untuk
merekonstmksi hanya MP *mAN- sebagai penanda verba aktif yang
ditambahkan pada VID dan TV, dan menganggap perbedaan fungsionalnya
sebagai perkembangan belakangan.

Akan tetapi, dalam hal ini adalah relevan bahwa dalam DK dan DS,
fungsi N(l)- (yang sepadan dengan MB m@N(l)- dsb.) tidak khusus
mempakan fungsi untuk menandakan orientasi pada pelaku. N- juga muncul
dalam verba yang berorientasi pada obyek: N- di sini menyampaikan modus
realis, yaitu menyatakan bahwa sebuah tindakan betul-betui sedang terjadi,
atau betul-betul telah terjadi. Sebaliknya, ketidakhadiran N- dalam verba
yang berorientasi pada obyek menyatakan bahwa tindakan tersebut belum
terjadi, atau tidak akan terjadi (yang mencakup kalimat negatif, imperatif,
dan subjungtif). (N- juga tidak terdapat dalam serangkaian verba bertumt-
tumt yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah proses). Dalam contoh
di bawah ini (butir MB di- dan padanannya), semua kalimat dalam modus
realis kecuali s-eko? jiba di-ku-kurukr}, yang menyatakan maksud.
Perbedaan irealis—realis ini mungkin mempakan inovasi terpisah dalam DK
dan DS, tetapi juga mengingatkan kita pada perbedaan morfologis AP
antara verba-verba dalam modus bebas dan terikat (bandingkan Wolff
1973).

MB di- dan padanannya ditambahkan pada verba yang berorientasi pada
obyek apabila pelakunya adalah persona ketiga. Padanan MB di- dalam
isolek-isolek lain juga di-. Akan tetapi, ada beberapa alasan penting untuk
tidak merekonstmksi prefiks bagi perangkat kesepadanan ini:
1. di- adalah satu-satunya prefiks yang tidak mengalami netralisasi dalam

silabel ketiga dari akhir yang tidak diharapkan dalam MB, SWT, IBN, dan
JKT;

2. dalam DK dan DS, di- bukan saja diklitisisasi di depan verba itu sendiri
tetapi juga di depan pelaku jika pelaku itu mendahului verbanya.
Bandingkan contoh-contoh berikut (seperti yang dinyatakan di atas, dalam
verba DK dan DS yang berorientasi pada obyek, nasalisasi menyatakan
modus realis):
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DK (Dunselman 1949:70; saya telah memodifikasi ejaan Dunselman sebagai
berikut: ng:rj; nj:n; j:y; dj.j; tjx; oe:u; e:e)

(kamuda?) di-na-nurun-an ka-tanah
anak oleh-nya-turun-kausatif ke tanah
'Anak itu diturunkan ke tanah olehnya.'

s-eko? jiba di-ku-kuruki)
se-ekor jiwa oleh-ku-kurung
'Saya menangkap satu jiwa.'

di-ujatn najar
oleh-hujan dikejar
'kehujanan'

DS (Ina Anak Kalom dan Hudson 1979:-287--8; saya telah memodi
fikasi ejaan Ina Anak Kalom dan Hudson sebagai berikut: ng.-tj; ny:n;
ch:c)

Oral) Kaya Atoi di-parintah natjkap
Oral] Kaya Atoi oleh-pemerintah tangkap
'Orang Kaya Atoi ditangkap oleh pemerintah.'

Sobat namu sadua? piijatn-ne dah di-Selako
Cina menemukan beberapa piring-mereka sudah oleh-Selako

macah-atn-i?

N-pecah-kausatif-penanda hasil yang banyak
'Orang Cina menemukan bahwa beberapa piring mereka telah dipecahkan oleh
orang Selako.'

n.b.: Preposisi lokatif c?/juga digunakan sebagai penanda pelaku dalam MIN,
misalnya:

di kawan-no di-cilo? pitih
oleh kawan-nya dicuri uang
'Uang dicuri oleh temannya.'
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si Amin di-paijgie di tuan
si Amin dipanggil oleh tuan
'Amin dipanggil oleh tuan/majikannya.'

Dalam SWI di bisa juga muncul (alih-alih lie((h)) sebagai penanda
pelaku (terutama dalam konstruksi imperatif; Helfrich 1094:211).

3. di- hanya mempunyai penyebaran yang terbatas di luar kelompok Melayik:
prefiks ini muncul dalam isolek Lampung dan Batak, dalam JW dan SUN,
dan jelas juga dalam bahasa-bahasa di Sulawesi (Teeuw 1959:143). Dalam
JW di- adalah inovasi: Jawa Kuno tidak mempunyainya (tetapi mempunyai
-in-), dan andaikata saja prefiks itu diwariskan dalam JW, prefiks ini pasti
telah mengalami netralisasi dalam silabel ketiga dari akhir.

4. MK tidak mempunyai prefiks di-, tetapi mempunyai ni- (lihat di bawah,
butir n.b.).

Dengan meringkas argumen di atas, saya berkesimpulan bahwa moyang
MP dari di- belum merupakan prefiks. Ada dua kemungkinan penjelasan yang
diberikan di sini. Bentuk tersebut mungkin merupakan bentuk singkat dari
pronomina (post-MP) +d-ia yang diklitisisasi menjadi verba (MB?) yang
berorientasj pada obyek, kemudian menjadi penanda pengorientasi pada obyek,
dan terakhir dipinjam ke dalam isolek Melayik yang lain dan non-Melayik.
Penjelasan ini didukung oleh kenyataan bahwa di- pada mulanya hanya cocok
dengan pelaku persona ketiga. Bentuk tersebut mungkin juga berkembang dari
preposisi lokatif (MB) di, yang kemudian memperluas fungsinya menjadi
fungsi penanda pengorientasi pada obyek, dan sedikit demi sedikit diklitisisasi
pada verba yang mengikutinya. Dalam MIN, SWI, DK, dan DS, di- juga
menjadi penanda pelaku. Dukungan utama pada asumsi ini berasal dari DK
dan DS. Kami tidak membuat rekonstruksi atas dasar di-.

n.b.: MK mempunyai penanda verba ni- yang berorientasi pada obyek.
Berlawanan dengan pemakaian tradisional di-, ni- juga cocok dengan
pelaku persona pertama dan kedua. De Casparis (1956:24) percaya
bahwa ni- adalah kata seasal dari di-, dan bahwa konsonan awalnya
didenasalisasi dalam isolek-isolek Melayik yang lain. Teeuw
(1959:141-4), walaupun tidak menerima bukti yang diberikan De
Casparis, pada dasamya setuju dengan Beliau dan mendukung ke
mungkinan denasalisasi konsonan pertama bentuk moyang dari MK ni-

243



dan mar- dalam isolek-isolek Melayik kontemporer (dengan demikian.
MP *ni- > MK ni- MB dll. di-; MP *mAr- > MK mar-, MB dll.

b@r-, ba-, b@x-, b@-). Teeuw menolak asumsi Aichele bahwa di-
berkembang dari preposisi dan menggantikan ni- yang diwariskan, dan
bahwa mar- dipinjam dari isolek-isolek Batak. Beliau mengeritik
Aichele yang terlalu bertolak dari MB sebagai titik acuan dalam peneli-
tiannya, dan karena itu menggunakan pengaruh isolek Batak sebagai
penjelasan untuk kemunculan ciri-ciri dalam MK yang tidak ditemukan
dalam bentuk yang lebih baru dalam isolek Melayik. Saya setuju
dengan kedua kritik terakhir Teeuw. MK mar- tampaknya merupakan
bentuk turunan teratur dari MPP *maR-, dan kenyataan bahwa
isolek-isolek Melayik kontemporer mempunyai b@r- dsb. bukan alasan
yang tegas untuk menganggap mar- sebagai pinjaman dari isolek Batak.
Kita bisa membayangkan bahwa MK telah mempertahankan MPP
*maR- (dan dengan demikian MP *mAr-), sedangkan dalam
bentuk-bentuk lain dalam isolek Melayik, *m menjadi b di bawah
pengaruh *r yang mengikutinya. Oleh karena dalam sebagian besar
leksem, *mAr- diprefikskan pada leksem bersuku dua dan tidak pemah
diberi tekanan, bentuk itu mungkin telah direalisasi sebagai gugus
konsonan sebagaimana sering terjadi dengan MB b@r- dsb.). Ini
mungkin telah menimbulkan b, mungkin melalui tahap tengahan ketika
+m masih direalisasi tetapi telah memperoleh epentetis +b, yaitu
*mAr- > +m(A)r- > +mbAr- > +bAr- > b@r-, ba- dsb.
Perkembangan konsonan hambat epentetis cukup lazim dalam sejarah
isolek Melayik, bandingkan hambat epentesis dalam IBN, dan MP
*tim(@)rah > MIN timbarah, ARjumlah > JKT jumb@le. Namun,
saya juga setuju dengan Aichele bahwa di- mungkin berasal dari
preposisi sebelumnya. Bukti DK dan DS dan pemakaian di sebagai
penanda pelaku dalam MIN dan SWI, ditambah dengan kenyataan
bahwa di- adalah satu-satunya prefiks dalam isolek-isolek Melayik
kontemporer dengan vokal yang bukan @ (MIN, BH a), memberikan
suatu dasar bagi asumsi ini. Untuk MK ni-, prefiks ini mungkin
diwariskan dan kata seasalnya hilang dalam isolek-isolek Melayik
kontemporer. Saya akan merekonstruksi MP (*ni-), prefiks verbal yang
berorientasi pada obyek dan tampaknya mencerminkan MPP *ni-, yang
mempunyai alomorf *-in- dan merupakan penanda aspek perfektif.
Oleh karena tidak saUi pun isolek Melayik lain yang mempunyai
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bentuk turunan dari afiks purba ini, saya akan menuliskannya di dalam
kurung.

6.3.8 Rekonstruksi MP *mAN-

Berdasarkan penanda verba MB m@N(l)- yang berorientasi pada pelaku,
penanda VID MB m@N(2)-, dan kata seasal dari prefiks-prefiks ini dalam
isolek-isolek lain, saya merekonstniksi MP *mAN-. *mAN- jelas mempakan
penanda verba yang berorientasi pada pelaku yang ditambahkan pada VT dan
VID. Prefiks ini membentuk VID pada dasar prakategorial, adjektiva, dan
nomina. Bentuk turunan DK dan DS dari *mAN- menunjukkan bahwa
pemakaiannya dalam beberapa leksem melibatkan perbedaan modal
(realis-irealis) juga (tetapi ini perlu diteliti lebih lanjut).

*mAN- mengalami altemasi morfofonemis tergantung pada fonem awal
dari verba yang dilekatinya. Altemasi yang persis itu sulit ditelusuri, tetapi
mungkin *-N- dari prefiks ini direalisasi dengan cara berikut:
a. penambahan nasal homorgan di depan konsonan hambat bersuara awal,
b. substitusi *p, *t, dan *k dengan nasal homorgan,
c. substitusi *s awal dengan nasal palatal,
d. t] di depan nasal dan alir awal.

6.4 Bukti dari bahasa Melayu Kuno dan bahasa Dayak Melaylk

6.4.1. Rekonstruksi penanda subjungtif *-a? dalam MP
DK mempunyai suflks -a yang oleh Dunselman (1949:61) dikaitkan dengan
fungsi "voluntatif". Bandingkan kalimat-kalimat berikut (Dunselman
1949:62--3):
kade? kita? numan-a? jukutk-aku baikkita? suman ka-dapur lain
kalau kamu masak + -a sst. di-aku balk kamu masak di dapur lain
'Jika kamu bermaksud memasak di sini, lebih baik kamu pergi ke dapur lain.'

Dah habis hal-na nianNe? Do?akr} minta balajar-a?
sudah habis kejadian-nya ini Ne? Do?akt] minta belajar + -a?

bajalatn-a? laid ka apa? -ha
pergi + -a? laki-laki ke ayah-nya
'Sesudah ini teijadi, Ne? Do?aki] meminta izin ayahnya untuk belajar pergi
menurut kehendaknya sendiri sebagai seorang dewasa (= pergi berbum)'
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Sufiks ini juga terdapat dalam DS, bandingkan (Ina Anak Kalom dan
Hudson 1970:289):

la mau muru-a? Baruk ari hujatn daraktj
la (= Qambakrj) mau mengusir + -a? Baruk cuaca hujan panas
'Ngambaki] ingin mengusir Baruk tetapi hari maslh hujan (dengan sinar
matahari)'

(Ina Anak Kalom dan Hudson 1970:293):

Jaji s-eko? paijalima kayo arjkoa...mau tarajutn-a? kadaapm kubu
kemudian satu^^panglima musuh itu mau terjun + -a? ke dalam kubu
'kemudian seorang panglima musuh ... hampir terjun ke dalam kubu'

Terakhir, suflks -a dalam MK mengungkapkan kala mendatang atau
irealitas (De Casparis 1956:344), seperti yang terlihat dalam kalimat berikut
dari Prasasti Telaga Batu di Sumatera Selatan (De Casparis 1956:33 baris 10):

athavd kaddci kdmu mdti malun mamruru-a athavd kdmu

atau jika kamu mati belum berhasil + -a atau kamu

lari-ya mamlariya lai kdmu nivunuh kamu sumpah
melarikan diri + -(y)a membebaskan + -(yja lain kamu dibunuh kamu sumpah
'atau jika kamu mati sebelum berhasil (menghancurkan istanaku) atau
melarikan diri atau membantu yang lain melarikan diri, kamu akan mati oleh
kutukan'

Wolff (1973:90) merekonstruksi sufiks subjungtif A? *-a berdasarkan
bukti dari Atayal dan JW: Atayal -a mengungkapkan subjungtivitas, dan JW
-a mengungkapkan modus subjungtif dan imperatif. Dalam bahasa-bahasa ini,
subjungtivitas "berkisar maknanya dari optatif dan hortatori (...) sampai pada
konsesif dan bahkan resultatif".*'* Jadi, ada dua bahasa bandingan di dalam
kelompok Melayik untuk rekonstruksi sufiks subjungtif MP dan rekonstniksi
ini didukung oleh bukti dari luar kelompok Melayik. (DK dan DS terlalu
berkaitan erat untuk dianggap sebagai bahasa bandingan yang terpisah).

Saya merekonstruksi MP *-a?, sufiks penanda subjungtif.
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6.4.2 Rekonstruksi penanda transitif (""maka-)
DK dan DS mempunyai prefiks maka- yang membentuk verba transitif,
kedua-duanya dengan makna kausatif. Prefiks ini hanya terdapat dalam dua
contoh:

DK maka-lalu molot (DS maka-lalu moot) 'memenuhi janji, bertindak
konsisten';
DS maka-rehetn 'meringankan (khususnya hukuman)', bandingkan rehetn
'ringan'.

Prefiks yang sepadan maka- dengan makna yang biasanya (tetapi tidak
selalu jelas) kausatif terdapat dalam Melayu Kuno, bandingkan:
maka-l@tjit 'membuat hilang'? (De Casparis 1956)*^-
maka-gila 'membuat gila' (ibid.).

Prefiks yang sepadan dengan makna yang berbeda terdapat dalam
bahasa-bahasa Austronesia yang lain, bandingkan bahasa-bahasa Filipina
maka-, Malagasi maha- 'bisa melakukan [dasar]', dan Jawa maka-
'mempertimbangkan/ mempunyai/memakai sebagai [dasar]' (Zoetmulder
1983). Say a merekonstruksi MP *maka-. penanda transitif yang muncul
dengan bentuk dasar VIS dan VID. Gagasan kausatif dari maka- + turunan
VIS tampaknya merupakan efek sekunder dari transitivisasi kata dasar VIS.

6.5 MB -an^ 2\ padanannya
Fungsi -an agat bervariasi, dan, berdasarkan apa yang biasanya terdapat
dalam isolek-isolek Melayik, saya lebih suka membedakan dua sufiks -an:
-an (1): sufiks (nominal dan verbal) yang menyatakan (dengan verba)

tindakan yang banyak, Jamak subyek, berbalasan, dan (dengan nomina)
kolektivitas dan kemiripan;

-an (2): sufiks pembentuk nomina yang muncul dengan VIS, VID, dan VT.

6.5.1 MB

Verba dengan -anil) selalu diprefiks dengan b@r.
Dengan VID, b@r-_-an(l) menyatakan tindakan yang banyak, atau

jamak obyek. Kata dasamya kadang-kadang diulang untuk lebih menekankan
gagasan tentang tindakan yang banyak atau jamak.
Misalnya:
lari 'lari' b@rlari(lari)an 'lari (tentang banyak,

orang atau ke berbagai
arah)'
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hanut

hambur

suka

'hanyut'

'hambur'

'gembira'

b@rhanutan

b@rhamburan
b@rsuka (suka)an

b@rgantufj 'gantung' b@rgantuTjan

'hanyut (tentang banyak
benda)'

'berhamburan'

'bergembira bersama,
merayakan'
'gantung (tentang banyak
benda)'

Jika ditambahkan pada VT (yang diturunkan atau pun tidak
diturunkan), b@r-_-an (1) membentuk verba resiprokal. Gagasan tentang
berbalasan mungkin telah disampaikan oleh b@r- saja, dan bentuk yang
bersaing mungkin muncul (bandingkanft@rk/r/m atau b@rkiriman; b@rtembak
atau b@rtembakan). Pengulangan kata dasar digunakan untuk leblh
menekankan pada tindakan berbalasan, -i dan -kan hilang apabila ditambahkan
b@r-_an (1). Misalnya:
bunuh 'bunuh' b@rbunuh(bunuh)an 'saling membunuh'
sahut 'sahut' b@rsahut(sahut)an 'sahut-sahutan'
suapi 'suapi' b@rsuap(suap)an 'saling menyuapi'
panahi 'panahi' b@rpanah(panah)an 'saling memanahi'

Dengan dasar nomina (sering direduplikasi), -an(l) menambahkan
gagasan kolektivitas atau kemiripan, misalnya:
darat 'darat' daratan 'daratan'

laut 'laut' lautan 'lautan'

kayu 'pohon, kayu' kayu-kayuan 'pepohonan'
daun 'daun' daun-daunan 'daun-daunan'

rambut 'rambut' rambutan 'rambutan'

oratj 'orang' oraQ-oraijan 'patung; boneka;
bagian yang hitam
pada mata'

jambarj 'vas' jambangan 'vas'

anak 'anak' anakan '1. boneka; 2. bunga
uang'

-an2 muncul dengan VIS, VID, dan VT. Jika ditambahkan pada VIS,
sufiks ini membentuk nomina dengan makna 'sesuatu yang mempunyai sifat
(VIS)', misalnya:
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mams

luar

kunirj

mams

'luar'

'kuning'

manisan mamsan

luaran, dalam oraij 'orang asing'
kunij)an 'kuningan'

Jika ditambahkan pada VID (dan prakategorial), sufiks ini membentuk
kata abstrak verbal, yaitu nomina yang mengacu kepada pelaksanaan yang
dinyatakan oleh bentuk dasamya.
Misalnya:
-tatjis '(tangis)' taijisan 'tangisan'
-nafii '(nyanyi)' hanian 'nyanyian'
roboh 'roboh' robohan 'robohan'

b@rt@kan 'menyandarkan tekan' t@kanan 'tekanan, penekanan'

Dari VT, sufiks ini membentuk nomina yang mengacu kepada 1) obyek
suatu tindakan; 2) tempat dilakukannya tindakan; 3) alat yang digunakan untuk
melakukan tindakan. -i dan -kan hilang apabila ditambahkan -an(l).
Misalnya:
kirim 'kirim' kiriman 'kiriman, hadiah'

k@nal 'kenal' k@nalan 'kenalan'

afjkat 'angkat' arjkatan 'angkatan'

pukul 'pukul' pukulan 'pukulan'
kumpulkan 'kumpul (0)' kumpulan 'kumpulan'
timbat) 'timbang' timbarjan 'timbangan'
sumbaij 'sumbang' sumbaj)an 'sumbangan'

sindir 'sindir' sindiran 'sindiran, puisi satiris'
suruk 'suruk' surukan 'persembunyian'

gamut) 'gantung' gantuijan; anak ~ 'orang jahat yang
pantas dihukum'

6.5.2 MIN

-an(l) dengan bentuk dasar verba muncul bersama dengan ba-, dan
mempunyai fiingsi yang sama dengan MB b@r- -an(l). Misalnya:
ba-a kalian ba-calie? -an juo
mengapa kalian ba- -anl + melihat saja
'Mengapa kalian melihat (seperti itu)?'
'Mengapa kalian melihat terns?' atau
'Mengapa kalian melihat satu sama lain?'
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urar) tu lah lamo baintayan
orang itu telah lama memata-matai
'Orang-orang itu telah lama memata-matai satu sama lain.'

baru titjaran musueh ka datajj, lah baintayan
bam terdengar musuh akan datang, telah b@r- -anl + memata-matai

yo ka dalam sama? nan-tun
pers. ketiga ke dalam semak itu
'Segera sesudah terdengar musuh akan datang, mereka pergi memata- matai
di semak-semak itu.'

-an(l) -f- nomina mengacu kepada tempat yang terdapat banyak
(nomina)' atau 'tempat yang seluruhnya dipenuhi oleh (nomina)', (dengan
reduplikasi) mengacu kepada 'bermacam-macam (nomina)', atau kepada
'sesuatu yang menyerupai (nomina)' misalnya:
tupay 'tupai tupayan 'tempat yang dipenuhi tupai';
urat] 'orang' urarjan 'orang yang menerima banyak tamu';
bur)o 'bunga' burjo-burjoan 'macam-macam bunga';
duri 'duri' durian 'durian'.

-an(2) ditambahkan pada VIS, VID, dan VT. Bentuk yang dihasilkan
mempunyai makna berikut. Dengan VIS, sufiks tersebut mengacu kepada
'sesuatu yang mempunyai sifat (VIS)'. Maknanya sama dengan bentuk yang
sepadan dalam MB, walaupun Van der Toorn (1899:4—5) mendeskripsikannya
sebagai 'tempat ditemukannya (kata dasar)'. Misalnya:
manih 'manis' manisan 'manisan';
dalam 'dalam' darah dalaman 'darah beku di bawah kulit'.

Dengan VID, sufiks ini mengacu kepada tempat dilakukannya tindakan,
misalnya:
tir]gie 'bertengger' tiijgieran 'tempat bertengger'
lumpe? 'lompat' lumpe?an 'tempat orang melompat'
basanda 'bersandar' sandaran 'tempat bersandar'

Dengan VT, sufiks itu mengacu kepada hasil atau sasaran dari
tindakan, atau alat unmk melakukan tindakan, atau mengacu kepada tempat
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dilaksanakannya tindakan itu, misalnya:
tambah 'tambah' tambahan 'tambahan, lampiran'
saso? 'minum (tidak sopan)' sasoTan 'tempat minum binatang'
rundietj 'runding' rundieijan 'percakapan, rundingan'
kukue 'kukur' kukueran 'kukuran, parutan'

6.5.3 BH

-an(l) yang dilekatkan pada verba mempunyai fiingsi yang sama seperti MB
b@r- -an(l). Dengan VID, prefiks itu menyatakan jamak siibyek atau tindakan
yang banyak, dan dengan VT'® (dalam kombinasi dengan ba-) menyatakan
jamak subyek atau berbalasan. Sufiks transitif (-i dan -akan) dihilangkan.
Misalnya:
dataij 'datang' datai^an 'berdatangan'
bukah 'lari' bukahan 'berlari-larian'

badiam 'berdiam diri' badiaman 'semua diam'
sariki 'marah kepada (O) basarikan 'marah satu sama lain,

semua marah'

jual 'jual' bajualan 'jual kepada satu sama lain
injam 'pinjam' bainjaman 'pinjam dari satu sama lain
babulik 'berbalik' babulikan 'semua pulang' (Asfandi);
buliki 'datang, 'rujuk kembali' (Hapip)

mengunjungi (O)'
baradiu 'mempunyai radio' baradiuan '(semua) mempunyai radio'

Kadang-kadang tidak ada perbedaan makna antara bentuk dengan -an(l)
dan bentuk tanpa -an(l) (walaupun didaftar secara terpisah dalam Asfandi,
lihat him. 52 dan him. 56). Demikian pula halnya dengan beberapa bentuk
dengan nomina sebagai dasar primemya, misalnya:
baju 'baju' babaju, babajuan 'mengenakan baju'
darah 'darah' badarah, badarahan 'berdarah'

Ada juga bentuk -an(l) yang diklitisisasi dengan sirj-. Benmk ini
mempunyai makna intensif, dan biasanya didahului kada 'tidak', misalnya:
datai) 'datang' kada sirjdataijan 'tidak datang'
gurif] 'tidur' kada sifjguriijan 'tidak bisa tidur'
baduit 'berduit' kada sir]duitan 'tidak berduit'
badarah(an) 'berdarah' kada siijdarahan 'tidak berdarah sama
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sekali'

habarj 'merah' sirjhabarjan 'sangat merah'
parak 'dekat' sirjparakan 'sangat dekat'

Jika ditambahkan pada nomina, -an(l) membentuk nomina yang
menyatakan 'sesuatu yang menyerupai (nomina)', 'kolektivitas (nomina)' atau
'daerah yang terdapat kolektivitas (nomina)'. Misalnya:
hutan 'hutan' hutanan 'daerah berhutan, hutan'
gunui] 'gunung' gunurjan 'daerah pegunungan; sesuatu yang

menyerupai gunung'
kampuij 'kampung' kampurjan 'daerah tempat orang tinggal'
kayu 'kayu' kayuan '1. pohon; 2. banyakmacamkayu'

-an(2) ditambahkan pada VT dan pada beberapa VIS yang menyatakan
wama. Dengan VT,'' -an(2) membentuk nomina yang mengacu kepada tempat
dilakukannya tindakan, atau kepada sasaran atau hasil dari suatu tindakan,
misalnya:
ulah 'buat' ulahan 'buatan'

lipat 'melipat' lipatan 'lipatan'
tabuk 'gali' tabukan '1. galian; 2. sumur, park'
antas 'pintas' antasan 'sungai memintas, kanal, terusan'

Asfandi memberikan tiga contoh untuk -an (2) yang ditambahkan pada
VIS yang menyatakan wama; bentuk yang dihasilkan adalah nomina yang
mengacu kepada kesatuan yang wamanya agak cocok dengan (VIS), misalnya:

kunif] 'kuning' kunitjan 'kuningan'
habarj 'merah' habarjan 'menstruasi'
hirarj 'hitam' hirarjan 'semacam monyet hitam'

6.5.4 SWY

Dari Aliana et al., tampaknya -an(l) dalam kombinasi dengan b@- sama
dengan MB b@r-_-an(l). Namun, b@-_-an(l) juga muncul dengan dasar VIS,
dan kemudian berarti 'hingga, sampai menjadi (VIS)', misalnya:
rusa? 'rusak' b@rusa?an 'sampai msak'
x@mas 'id.' b@x@niasan 'sampai rusak'
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Dengan nomina, -an(l) membentuk nomina atau VIS. Nomina yang
dihasilkan mengacu.pada berbagai macam (nomina); silabel pertama dari
nomina ini direduplikasi (dengan netralisasi dalam silabel ketiga dari akhir,
yaitu silabel yang direduplikasi), misalnya:'®
bua(h) 'buah* b@buah(h)an '(segala macam) buah'
burjo 'bunga' b@burjoan '(segala macam) bunga'
buni 'bunyi' b@bunian '(segala macam) bunyi'

VIS yang dihasilkan mempunyai makna 'dipengaruhi oleh (nomina),
misalnya;
d@bu 'debu' d@buan 'berdebu'

duxi 'duri' duxian 'berduri'

daxa(h) 'darah' daxa(h)an [daxam] 'berlumur darah'

-an(2) ditambahkan pada VIS dan VT. Jika ditambahkan pada VIS,
sufiks itu membentuk nomina dengan pengertian 'mempunyai sifat (VIS)',
misalnya:
kunit) 'kuning' kunirjan 'kuningan'
manis 'manis' manisan 'manisan' (Aliana et al.)
cabi?? 'robek' cabi^?an 'tekstil bekas' (Aliana et al.)

Jika ditambahkan pada VT, sufiks ini membentuk nomina yang
mengacu kepada hasil atau sasarah dari suatu tindakan, atau tempat
dilakukannya tindakan itu; apabila -an(2) ditambahkan, sufiks transitif -i dan
-ka, -kan hilang, misalnya:

kixim'kirim (0)'kiximan'hadiah'

b@li'beli (0)'b@lian'barang yang dibeli'
puli^Qi)'peroleh (O)'puli^(h)an'keuntungan, perolehan'
puput'menghembuskan (O)'puputan'lenguh; tempat bekeija

tukang besi'
pipis'menggiling dipipisan'batu tempat menggiling

dua batu'

ganturjk 'gantungkan (O)'gantungan'gantungan, tiang gantungan
kukux'menggaruk'kukuxan'kukuran, parutan'
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6.5.5 IBN

IBN tidak lagi mempunyai sufiks -an yang hidup, tetapi masih mempunyai
-/an mati, yang temyata ditambahkan pada verba dan nomina. Semua contoh
yang bisa say a temukan sepadan dengan MB -an(2) dsb. kecuali gaam,
g@mlan, dan sararj, s@ra^/an. Bandingkan:
l@mah 'lemah, lembut (dalam lagu) l@ma/an 'kecelakaan, kesulitan'
r@bah 'rebah' r@ba/an 'kayu yang sudah dite-

bang'

@r)kan/i? 'memberi makan @Tjkan/an 'nasi'

(binatang)' pin/an 'binatang piaraan'
(bandingkan 3.1.3.2 n.b.)

main 'main; permainan'
gaam. dalam — g@m/an, dalam — 'id.'

'gigi belakang'
kuruT) 'kurung' k@ruf)/an 'kandang ayam'
saratj 'wadah' s@rar)/an 'sarung (pedang),

sarang

tugal 'menaburkan (benih)' t@gallan 'tanah pertanian
sesudah dibakar dan

sebelum ditabur

benih'

6.5.6 JKT

Dalam JKT, sufiks -an mempunyai banyak penerapan. Kita bisa membedakan
-an(l) verbal, dengan penerapan yang jauh lebih luas daripada -an(l) dalam
isolek-isolek lain, dan -an(2) pembentuk nomina, yang serupa dengan -an(2)
dalam isolek-isolek lain.

-an(l) muncul pada bentuk dasar VIS, VID, VT dan nomina. Dengan
dasar VIS, sufiks ini menyatakan tingkat komparatif, misalnya:
g@de 'besar* g@dean 'lebih besar'
pint@r 'pintar pint@ran 'lebih pintar'
p@lit 'pelit' p@litan 'lebih pelit'

Menurut Dcranagara, konstruksi -an(l) ini (yang tidak mempunyai
padanan dalam isolek-isolek lain) mungkin disebabkan pengaruh bahasa Bali
atau SUN (Ikranagara 1980:137 dan 141). Konstruksi ini juga sering dipakai
dalam kalimat-kalimat imperatif, misalnya rajinan ddrj ! 'Keija yang lebih
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rajin!' ((rfoir; '(partikel penegas)').
-an(l) dengan VIS juga menyatakan tindakan berbalasan, misalnya:

back 'baik' baekan 'saling baik'
mare 'marah' marean 'saling marah'

Jika ditambahkan pada VXD, sufiks ini menambahkan aspek arti statif
dan duratif, misalnya:
r@b^ 'rebah r@baan 'merebahkan diri

(terus-menenis)'
tidur 'tidur' tiduran 'tidur-tiduran'

c@mburu 'cemburu' c@mburuan 'cemburuan, mempunyai
sifat cemburu

Dengan dasar VXD yang bisa mempunyai komplemen yang diperkenalkan oleh
preposisi ami, sufiks ini menambahkan elemen berbalasan pada makna
tersebut (Muhadjir menyebut VXD ini semitransitif, bandingkan 6.0).
Misalnya:
d@m@n (ami) 'senang dengan' d@m@nan (ami) 'bercintaan dengan'
k@nal (ami) 'kenal dengan' k@nalan (ami) 'saling kenal'

Jika ditambahkan pada VT, sufiks ini menambahkan aspek arti statif
dan kontinuitas, misalnya:
jugal 'jual (O)' jualan 'jual (O) (habitual)'
p@gaT] 'pegang (0)' p@gaijan 'berpegang pada (O)'

Jika ditambahkan pada nomina, afiks ini membentuk VXD dengan
makna 'menghasilkan, memelihara (nomina)', atau jika nomina tersebut
menyatakan kondisi fisik, 'menderita (nomina)', misalnya:
jifjgdt 'jenggot' jiijgdtan 'berjanggut'
if^us 'ingus' ifjusan 'beringus'
pand?^^ 'panau pand?an 'berpenyakit panau'
kdrirj 'koreng' kdrirjan 'berpenyakit koreng'

Sufiks ini juga membentuk adverbia dengan makna 'lebih ke (nomina)
itu' jika nomina tersebut mengacu kepada tempat atau arah, misalnya:
d@pan 'depan' d@panan 'lebih ke depan'
piljgir 'pinggir' piijgiran 'lebih ke pinggir'
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Terakhir, pada dasar nomina, afiks tersebut membentuk nomina dengan
arti kolektivitas, misalnya:
sayur 'sayur' sayuran 'sayuran'
p@rabdt 'alat' p@rabdtan 'peralatan'

n.b.: Kadang-kadang -an(l) muncul dalam kombinasi dengan b@(r)-.
Kombinasi itu adalah dengan VID, VIS, dan prakategorial, dan
menghasilkan verba resiprokal dengan makna statif. Bentuk b@(r)-
-an(l) sering dalam variasi bebas dengan bentuk b@(r)- dan bentuk
-an(l). Misalnya:

b@jub@l 'berjubei' b@jub@lan 'ld.'^°
b@gaul 'bergaul' b@gaulan 'Id.'^®
k@nal 'kenal' b@k@nalan, k@nalan 'berkenalan'
d@k@t 'dekat' b@d@k@tan Tjerdekatan'
laen 'lain' b@laenan 'berlainan'

(Salah satu contoh Muhadjir sebetulnya diturunkan dari nomina: (b@)
pacaran 'berpacaran' diturunkan dari pacar 'pacar').

-an(2) ditambahkan pada VIS, VID, dan VT. Jika ditambahkan pada
VIS, sufiks tersebut menghasilkan nomina yang mengacu kepada obyek yang
agaknya mempunyai sifat (VIS). Nomina ini tidak banyak dan mempunyai
makna yang agak dileksikalisasi. Misalnya:
manis 'manis' manisan 'manisan'

asm 'asin' asinan 'asinan'

Jika ditambahkan pada VID, sufiks ini menghasilkan nomina atau
nomina yang mengacu kepada tempat dilakukannya tindakan itu. Apabila
nomina yang dihasilkan adalah nomina abstrak, nomina itu selalu diikuti oleh
nominal atau frase nominal dalam peran agentif (Muhadjir 1981:60).
Misalnya:
t@reak 'teriak' t@reakan (lu) 'teriakan(mu)'
bandl 'membanyol' bandlan (-ne) 'lelucon(nya)'
pef]kdl 'membelok' pejjkdlan 'tempat berbelok'

Pada dasar VT, sufiks ini membenrnk nomina abstrak atau nomina
yang mengacu kepada sasaran, hasil, atau tempat dari tindakan, atau alat untuk
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melakukan tindakan. Di sini juga, jika bentuk yang dihasilkan adalah nomina
abstrak, konstruksi itu diikuti oleh nominal atau frase nominal. Misalnya:
ddrdij 'dorong (O)' ddrdtjan (lu) 'dorongan(mu)'
jait 'jahit (O)' jaitan(-i)e) 'jahitan(nya)*
tan@m 'tanam (O)' tan@man 'tanaman'
minum 'minum (O)' minuman 'minuman'
P@gar} 'pegang (O)' p@gafjan 'pegangan'
gosdk 'gosok (O)' gdsdkan 'gosokan, setrikaan'

6.5.7 Pembahasan materi

MB, MIN, BH, dan SWI mempunyai sufiks -an(l) yang menyatakan jamak
subyek, atau tindakan yang banyak apabila ditambahkan pada VID,
resiprositas apabila ditambahkan pada VT, dan kolektivitas dan/atau kemiripan
apabila ditambahkan pada nomina. Dalam MIN, -an(l) mungkin juga
menyatakan jamak subyek atau tindakan yang banyak apabila ditambahkan
pada VT; selain itu, dalam MIN dan BH, sufiks itu mungkin menyampaikan
makna gabungan antara lokasi dan kolektivitas apabila ditambahkan pada
nomina. Apabila ditambahkan pada verba, -an(l) sering (dan dalam MB dan
MIN selalu) muncul bersama dengan b@r-, ba- b@-. Sufiks -an(l) dalam MB,
MIN, BH, SWI ini hanya pada batas tertentu sama dengan JKT -an(l): JKT
-an(l) bisa juga menyatakan resiprositas dengan dasar VIS dan VID
("semitransitif", lihat 6.0), dan menyatakan arti statif dan duratif dengan VID
yang lain dan dengan VT. Terakhir, -an(l) bisa membentuk tingkat komparatif
apabila ditambahkan pada VIS. JKT -an(l) dalam beberapa hal lebih sepadan
dengan -an dalam bahasa-bahasa nonMelayik yang berdekatan dengannya,
seperti yang telah ditunjukkan oleh Ikranagara untuk -an(l) yang membentuk
tingkat komparatif dengan dasar VIS. Namun, dalam hal lain juga, JKT -an(l)
tampaknya lebih sepadan dengan bahasa-bahasa nonMelayik: JW dan SUN
mempunyai VID yang terdiri dari nomina + -an dengan makna 'memakai,
mempunyai (nomina)' (bandingkan JKT jifjgdtan, dsb.), dan JW mempunyai
VID yang terdiri dari nomina + - n yang berarti 'menderita (nomina)'
(bandingkan JKT iijusan, pand?an, kdr^rjan, walaupun orang akan
mengharapkan akhiran -n alih-alih -an(l)). Seperti JKT, JW juga mempunyai
VID yang menyatakan arti statif atau duratif (bandingkan JKT r@baan,
tiduran, c@mburuan, dan jualan, p@gaijan) atau resiprositas (bandingkan
JKT d@m@nan, k@nalan) yang dibentuk dengan dasar VID atau VT + -an.
Hingga kini kita tidak pasti apakah JW, SUN dan/atau Bali mempunyai
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pengaruh terbesar pada morfologi JKT dalam hal ini, tetapi tampaknya
perbedaan antara MB, MIN, BH, SWI -an(l) di satu pihak, dan JKT -an(l)
di lain pihak, disebabkan pengaruh dari bahasa-bahasa nonMelayik pada JKT
-an(l). Dalam IBN, tidak ada lagi sufiks -an yang masih hidup; selama IBN
mempunyai bentuk yang sudah mati dengan /-an, ini adalah bukti untuk bentuk
moyang MB -an (2) dst., tetapi tidak menghasilkan bukti yang tegas untuk
bentuk moyang MB -an(l) (kecuali mungkin untuk IBN sara 'wadah' vs.
s@rafj/an 'sarang', dan gaam vs. i]@li g@mlan 'gigi belakang').

an(2) terdapat dalam semua isolek; dalam IBN, sufiks tersebut hanya
muncul dalam bentuk yang sudah mati. Jika ditambahkan pada VIS, sufiks itu
sepadan dalam semua isolek, yaitu menyatakan 'sesuatu yang mempunyai sifat
(VIS)'. Jika ditambahkan pada VT, sufiks itu sepadan dalam semua isolek,
yaitu menyatakan sasaran atau hasil tindakan, atau tempat terjadinya tindakan;
dalam MB, sufiks itu bisa juga menyatakan alat, dan dalam JKT, bisa juga
menyatakan alat, atau membentuk nomina abstrak.

Berdasarkan apa yang biasanya ditemukan dalam MB, MIN, BH, dan
SWI, kita bisa merekonstruksi untuk -an(l) sebuah bentuk moyang MP yang
menyatakan jamak subyek, atau tindakan yang banyak pada VID, resiprositas
apabila ditambahkan pada VT, dan kolektivitas dan/atau kemiripan apabila
ditambahkan pada nomina. Orang bisa berpendapat bahwa moyang ini
dahulunya tidak mempunyai makna resiprositas, karena dalam keempat isolek
di atas, -an(l) biasanya muncul bersama dengan b@r- dan sebagainya apabila
membentuk resiprokal, dan resiprositas kemudian sudah dinyatakan oleh
prefiks itu. (Jika penalaran ini benar, -an(l) mungkin mempunyai fungsi yang
sama jika ditambahkan pada VID atau pun VT, karena jamak subyek
merupakan konsekuensi resiprositas). Pada dasar -an(2) dalam semua isolek,
bentuk moyang MP yang ditambahkan pada VIS dan VT dapat direkonstruksi.
Jika ditambahkan pada VIS, sufiks ini menyatakan sesuatu dengan sifat (VIS);
jika ditambahkan pada VT, sufiks ini mengacu kepada sasaran, hasil, atau
tempat kejadian. Akan tetapi, bentuk moyang demikian akan sepadan dengan
dua sufiks MPP: *-an (yang mengacu kepada tempat kejadian), dan *-en (yang
mengacu kepada obyek tindakan), yang seharusnya menghasilkan JKT + -an
dan + -an, Namun, JKT hanya mempunyai satu sufiks yang menominalisasi,
yaitu -an. Ada empat kemungkinan jalan keluar untuk ketidakkonsistenan yang
jelas ini: (1) JKT tidak membedakan MPP *a dan *e dalam silabel akhir, (2)
*-an dan *-@n menjadi -an, atau (4) JKT -an(2) adalah inovatif. Sejauh kita
membicarakan jalan keluar (1), kita lihat dalam Bab III bahwa pembedaan

258



antara a dan dalam silabel akhir JKT pasti diwariskan. Jalan keluar (2) dan (3)
juga tidak mungkin, karena jika pembedaan antara a dan @ silabel akhir
dalam JKT diwariskan (dan karena itu mencerminkan MP *a dan tidak
ada alasan apriori mengapa MPP *-an dan *-en seharusnya dipadukan dalam
MP, atau dalam JKT. Jalan keluar (4) menghasilkan lebih banyak perspektif,
karena cocok dengan kenyataan bahwa JKT -an(l) juga tampaknya
dipinjam. Selain itu, JKT hanya mempunyai dua sufiks (-in dan -an (1.2));
salah satu di antaranya, -in, tidak diwariskan dalam leksem mana pun dan
telah mengganti- kan *-i sebelumnya (bandingkan 6.1.1). Mungkin pada tahap
permulaan JKT kehilangan semua sufiks MP, dan bahwa JKT -an(l,2) juga
inovatif. Namun, sekali lagi, jika JKT -an(2) (yang membentuk nomina yang
menyatakan sasaran atau hasil pada kata dasar VT) adalah morfem pinjaman,
kali ini sumbernya pasti isolek Melayik disebabkan vokalnya (dan bukan
bahasa Bali, sebagaimana dengan -in. atau JW, SUN, atau Bali, sebagaimana
dengan bentuk lain -an).

Pada kenyataannya, kita tidak mungkin membuat pemyataan yang pasti
mengenai sejarah JKT -an(1.2) dan bentuk turunannya dalam MP. Saya akan
mempertahankan perbedaan (artifisial) yang saya buat antara -an(l) dan -an(2)
untuk MP, dan merekonstruksi bentuk purba yang lain berdasarkan keduanya.

6.5.8 Rekonstruksi MP *-an(l), *-an(2), dan *-An
Berdasarkan -an(I) dalam isolek-isolek Melayik, saya merekonstruksi bentuk
moyang MP *an(I). yang menyatakan tindakan yang banyak atau jamak
dengan VID, resiprokalitas dengan VT, dan kolektivitas, tempat ditemukannya
kolektivitas, dan/atau kemiripan dengan nomina. Mungkin gagasan tentang
resiprositas dengan dasar VT sudah dimasukkan dalam *(mb)Ar-. yang pasti
telah muncul bersamanya. Dalam hal ini, sufiks ini mungkin hanya menam-
bahkan gagasan tentang tindakan yang banyak atau jamak subyek (sebagaimana
dengan VID). Berdasarkan -an(2) dalam isolek-isolek Melayik saya
merekonstruksi dua bentuk moyang MP yang berbeda. Oleh karena semua
isolek sepadan dalam mempunyai nomina dengan dasar VT -i- -an yang
mengacu kepada sasaran atau hasil (VT), dan karena JKT biasanya
membedakan antara MPP *a dan *e dalam silabel akhir, dan JKT -an(1.2)

mungkin inovatif, saya merekonstruksi *-An untuk kesepadanan ini. Ini adalah
suflks pembentuk nomina yang muncul dengan dasar VT dan menyatakan
sasaran atau hasil tindakan. (Vokal dari sufiks ini adalah *A karena bunyi ini
dianggap sebagai kesinambungan dari MPP *-en yang bersinonim).
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Berdasarkan ftingsi lain dari -an(2), saya merekonstruksi MP -an(2), sufiks
yang membentuk nomina yang menyatakan sifat (VIS) dengan dasar VIS, dan
menyatakan tempat dilakukannya (VT) dengan dasar VT.

6.6.1 MB k@ - -an^j^ dan padanannya

6.6.1.1 MB

k@ - -an(l) adalah sirkumfiks yang menyatakan tindakan atau keadaan yang
tidak disengaja, atau tindakan yang mungkin dilakukan. Dengan demikian,
sirkumfiks ini sama dengan t@r- + VID atau VT, tetapi lebih jarang muncul,
dan juga ditambahkan pada nomina dan VIS. Jika ditambahkan pada nomina
dan VIS, maknanya adalah 'tidak sengaja dipengaruhi oleh (nomina) atau oleh
sifat (VIS)'. Sirkumfiks ini paling sering muncul dengan dasar d@i]ar dan
lihat, yaitu k@d@r)aran dan k@lihatan. (Bentuk-bentuk ini sangat bersinonim
dengan t@rd@ijar dan t@rlihat. walaupun t@rd@r)ar dan t@rlihat tidak
mempunyai pengertian 'kedengarannya' dan 'kelihatannya'). Contoh lain
adalah:

datai] 'datang' k@datar)an '1. terjangkau; 2. dikunjungi.
diserang'

hilatj 'hilang' k@hilaT]an 'kehilangan'
tahu 'tahu' k@tahuan 'ketahuan'

habis 'habis' k@habisan 'kehabisan'

masuk 'masuk' k@masukan '1. dapat dimasuki; 2. dimasuki'
hujan 'hujan' k@hujanan 'kehujanan'
raja 'raja' k@rajaan 'dijadikan, dijadikan sebagai raja'
tulatj 'tulang' k@tulangan 'ketulangan'
sakit 'sakit' k@sakitan 'kesakitan; khawatir
lupa 'lupa' k@lupaan 'kelupaan'

n.b.: Dengan dasar VIS- (yang sering diulang) dan dasar nomina, k - -an(l)
kadang-kadang juga membentuk VIS yang menyatakan 'berlaku seperti
atau menyerupai (VIS/nomina)'. Misalnya:

perak 'perak' k@perak(perak)an 'keperak-perakan'
ibu 'ibu' k@ibu(ibu)an 'keibu-ibuan'
kunifj 'kuning' k@kunii]an 'kekuning-kuningan'
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6.6.1.2 MIN

ka- -an(l) sama dengan MB k@ - -an(l), tetapi berbeda darinya dalam satu
hal: jika ditambahkan pada VIS, sirkumfiks ini juga menyatakan tingkat
komparatif, misalnya:
lai sa-heto kapanjarjan tur)ke? ko pado tuijke? tu
lebih satu heto ka- -an + panjang tongkat ini daripada tongkat itu
'Tongkat ini satu heto lebih panjang daripada tongkat itu.'
(1 heto = 45—56 cm)

kabare?an jawi nafjko sapulueh kati
ka- -an + berat sapi ini sepuluh kati
'Sapi ini lebih berat sepuluh kati.' (1 kati = 617 gram)

6.6.1.3 BH

ka- -an(l) muncul dengan VIS dan nomina. Dengan dasar VIS, sirkumfiks ini
menyatakan tingkat eksesif, misalnya:
lamak 'lemak' kalamakan 'kegemukan, terlalu gemuk'
handap 'pendek' kahandapan 'kependekan, terlalu pendek'
habai) 'merah' kahabaijan 'kemerahan, terlalu merah'

Jika ditambahkan pada nomina (yang silabel pertamanya direduplikasi),
sirkumfiks itu menyampaikan makna 'menderita efek dari (nomina)',
misalnya:
samut 'semut' kasasamutan 'kesemutan'

sitan 'setan' kasisitanan 'kesetanan'

6.6.1.4 SWI

k@- -an(l) sama dengan MB k@ - -an(l).

6.6.1.5 IBN

Tidak ada afiks yang sepadan dengan MB k@- -an(l).

6.6.1.6 JKT

Selain prefiks t@- (yang dibahas dalam 6.2.6), JKT mempunyai dua afiks lain
yang menyatakan ketidaksengajaan atau kemungkinan, yaitu k@- dan k@-
-an(l). k- -an(l) biasanya dalam variasi bebas dengan k-, tetapi merupakan
varian wajib jika kata dasamya adalah VT yang terdiri dari VID + sufiks
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pentransitivisasi -in. Misalnya:
campur 'campur k@campur, k@campuran 'tercampur, kecampuran'
d@fj@r 'dengar' k@d@^@ran 'kedengaran'
dudukin 'duduki' k@dudukan 'terduduk (tidak sengaja)'
jatdin 'jatuhkan' k@jatdan 'kejatuhan'
alafjin 'halangi' kalaiyin 'terhalang'

(bandingkan juga 6.2.6 untuk bentuk k@- dan k@- -an(l) yang dalam variasi
bebas dengan bentuk t@-).

6.6.2 MB k@- -an(2) dan padanannya

6.6.2.1 MB

k@- -an(l) ditambahkan pada VIS, VID, dan nomina. Dengan VIS, sirkumfiks
ini membentuk nomina yang mengacu kepada sifat (VIS), misalnya:
merah 'merah' k@merahan

rajin 'rajin' k@rajinan 'kerajinan, penerapan'
b@sar 'besar' k@b@saran 'kebesaran'

Dengan VID, sirkumfiks itu biasanya membentuk nomina abstrak,
tetapi bisa juga membentuk nomina yang mengacu kepada tempat tindakan itu
dilakukan, misalnya:
dataij 'datang' k@data^an 'kedatangan'
p@rgi 'pergi' k@p@rgian 'kepergian'
mati 'mati' k@matian, misalnya rumah kematian 'rumah duka'
tidur 'tidur' k@tiduran 'tempat untuk tidur'
naik 'naik' k@naikan '1. kenaikan; 2. (yang dinaiki,

misalnya) perahu, gerobak; 3. kenaikan
(Isa Almasih)'

Dengan dasar nomina, sirkumfiks itu membentuk nomina yang
mengacu kepada tempat ditemukannya (nomina), kolektivitas (nomina), atau
sifat (nomina). Derivasi k@- -an(2) yang mengacu kepada sifat (nomina)
demikian biasanya neologisme; derivasi k@- -an(2) yang lain dengan dasar
nomina pasti lebih tua. Misalnya:
hiai) 'dewa' k@hiarjan (biasanya ditulis kayangan)

'khayangan'
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raja 'raja' k@rajaan
pulaw 'pulau' k@pulawan
binataij 'binatang' k@binataijan
buaya '1. buaya; k@buayaan

2. orang gasang, bajingan'

'kerajaan'
'kepulauan'
'kebinatangan'
'sifat gasang, suka bersetubuh'

n.b.: Dalam beberapa kasus, k@- -an(2) tampaknya juga muncul dengan
VT, misalnyapwm5^a/i 'memutuskan(O)' i^2Lnk@putusan 'keputusan';
simpulkan 'menyimpulkan (O) dan k@simpulan 'kesimpulan'. Akan
tetapi, k@putusan mungkin diturunkan dari kata dasarnya yang primer
putus, yang dalam VIS berarti 'putus'. k@simpulan dan simpulkan
pasti neologisme, karena sebelum perang keduanya tidak muncul
dalam kamus.

6.6.2.2 MIN

ka- -an(2) sama dengan MB k@- -an(2) tetapi tidak muncul dengan nomina.^'
(Dalam materi Van der Toom, kesannya ialah bahwa MIN ka- -an (2) tidak
sesering MB k@- -an(2). Juga, Van der Toom memperlakukan ka- -anil) dan
ka- -an(2) sebagai satu kategori, yang membuat deskripsi keduanya agak
membingungkan).

6.6.2.3 BH

ka- -an(2) dengan VIS membentuk nomina yang mengacu kepada sifat (VIS),
dan dengan VID membentuk nomina yang mengacu kepada tempat tindakan
misalnya:
balk 'balk kabaikan

burjul 'bodoh' kabujjulan
fjama 'enak, nyaman' katjamanan
diam 'diam, tinggal' kadiaman
titi 'meniti katitian

'kebaikan'

'kebodohan'

'kenyamanan (rasa enak)'
'tempat kediaman'
'tempat penyeberangan;

pirjkut 'pegang' kapiijkutan
jembatan
'pegangan'

6.6.2.4 SWI

Bentuk k@- -an(2) muncul pada dasar VIS, dan menyatakan sifat yang
diungkapkan oleh (VIS). Hanya ada dua kemungkinan bentuk k@- -an(2)
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dengan dasar non-VIS (dalam Helfrich), yaitu kayaijan 'khayangan' dan
koidupan 'mata pencaharian' (bandingkan idup 'hidup'). Namun, kayarjan
tidak mempunyai dasar yang sepadan; kayarjan dan koidupan mungkin
pinjaman dari MB.

6.6.2.5 IBN

IBN tidak mempunyai afiks yang sepadan.

6.6.2.6 JKT

k@- -an(2) dengan dasar VIS^^ membentuk nomina yang mengacu kepada sifat
(VIS), misalnya:

pande 'pandai' k@pandean 'kepandaian'
kuat 'kual' k@kuatan 'kekuatan'
untui] 'beruntung' k@untuQan 'keuntungan, laba'

Dalam Muhadjir ada satu conloh bentuk k@- -an(2) dengan dasar VT:
bakar 'bakar (O)' k@bakaran 'kebakaran'

Tidak semua VIS mengambil sirkumfiks ini. Beberapa di antaranya
(misalnya g@de 'besar', tiijgi 'tinggi', dan istilah-istilah warna) membentuk
nomina yang sama melalui sufiksasi -ne. Kebanyakan bentuk k@' -an(2) dalam
Muhadjir (termasuk yang diberikan di sini) juga muncul dalam MB,^^ dan JKT
k@- - -an(2) mungkin tidak diwariskan.

6.6.2.7 Pembahasan tentang MB k@- -an(l), MB k@- -an(2), dan
padanannya

Dalam MB, MIN, dan SWI, k@- -an(l), ka- -an(l) menyatakan keti-
daksengajaan atau kemungkinan tindakan apabila ditambahkan pada VID atau
VT. Apabila ditambahkan pada nomina atau VIS, sirkumfiks itu berarti 'secara
tidak sengaja dipengaruhi oleh (nomina) atau oleh sifat (VIS)'. Dalam BH, ka-
-an(l) yang ditambahkan pada nomina berarti 'mengalami efek (nomina)'.
Dalam JKT, k@- -an(l) beraltemasi dengan k@- dan t@- kecuali jika
ditambahkan pada VT yang terdiri dari VID + -in, yang dalam hal ini hanya
k@- -an(l) yang diterapkan. Dalam IBN tidak terdapat padanan k@- -an(l)
dan sebagainya.

Selain makna-makna ini, BH ka- -an(l) juga membentuk tingkat eksesif
dengan dasar VIS, sedangkan MIN ka- -an(l) dengan VIS (selain menyatakan
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ketidaksengajaan) dapat juga membentuk tingkat komparatif.
Valensi k@- -an(l) dsb. berbeda dalam tiap isolek, dan satu-satunya

ciri yang sama dalam semua isolek (kecuali IBN) adalah bahwa isolek-isolek
lersebut memiliki k@- -an(l) dsb. yang ditambahkan pada nomina. Namun,
k@- -anil) dsb. juga muncul dengan verba dalam MB, MIN, SWI, dan JKT,
dan saya akan merekonstruksi moyang MP yang muncul dengan dasar verba
dan nomina, dan yang menyatakan ketidaksengajaan dan kemungkinan.
Mengenai fungsinya untuk membentuk tingkat komparatif dengan VIS dalam
MIN dan untuk membentuk tingkat eksesif dengan VIS dalam BH, in! bahkan
merupakan dasar yang lebih kecil lagi untuk rekonstruksi MP daripada untuk
t@r- dsb. dengan VIS (bandingkan 6.2.2.3). Oleh karena -an(l) dan
t@r- dsb. mempunyai fungsi dan makna yang sangat mirip, keduanya pasti
mempunyai perbedaan distribusi. Akan tetapi, saya belum bisa menemukan
perbedaan demikian yang terdapat dalam semua isolek.

Semua isolek kecuali IBN mempunyai padanan dengan MB k@- -an(2)
yang muncul dengan VIS dan membentuk nomina yang mengacu kepada sifat
(VIS). Akan tetapi, JKT k@- -an(2) mungkin tidak diwariskan. MB k@-
-an(2) dan MIN ka- -an(2) juga muncul dengan VID (yang membentuk
nomina abstrak, dan nomina yang mengacu kepada tempat dilakukannya
tindakan). Dalam BH, ka- -an(2) ditemukan dengan VID, tetapi di sini nomina
yang dihasilkan hanya mengacu kepada tempat dilakukannya tindakan. Oleh
karena itu kita bisa merekonstruksi bentuk moyang MP dari MB k@- -an (2)
yang dengan dasar VIS membentuk nomina yang mengacu kepada sifat (VIS)
demikian, dan yang dengan dasar VID membentuk nomina yang seti-
dak-tidaknya mengacu kepada tempat terjadinya (VID).

Dalam isolek mana pun, k@- -an(l) dan k@- -an(2) dsb. tampaknya
tidak mempunyai hubungan, meskipun bentuknya sama. Oleh karena itu,
sirkumfiks tersebut akan menghasilkan rekonstruksi yang berbeda dalam MP.
Riset perbandingan yang melibatkan bahasa-bahasa nonMelayik mungkin
memperlihatkan hubungan historis antara k@- -an(l) dan k@-_-an(2) dan
sebagainya. Akan tetapi, dengan materi yang ada tampaknya mungkin
hubungan demikian sudah historis pada peringkat MP.

6.6.2.8 Rekonstruksi MP *kA- -an(l) dan *kA- -an(2)

Dengan dasar MB, SWI, JKT k@- -an(l), MIN, BH ka- -an(l), saya
merekonstruksi *kA- -an(l), yang ikut memberikan gagasan ketidaksengajaan
atau kemungkinan pada VT atau VID yang dilekatinya. *kA- -an(l) juga
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ditambahkan pada nomina dan VIS, yang rnenambahkan gagasan 'secara tidak
sengaja dipengaruhi oleh (nomina) atau oleh kualitas (VIS)'. Tidak pasti
apakah *kA- -anC/j juga merupakan penanda lingkal apabila ditambahkan pada
VIS.

Dengan dasar MB, SWI, (dan JKT?) k@- -an{2), MIN dan BH ka-
-an(2), saya merekonstmksi MP *kA- -an(2), sirkumfiks yang membentuk
nomina dengan VIS dan VID. Apabila ditambahkan pada VIS, *kA- -an(2)
mengacu kepada sifat (VIS); apabila ditambahkan pada VID, sirkumfiks itu
membentuk nomina yang mengacu kepada tempat dilakukarmya (VID).

6.7 Afiks pembentiik nomina dalam MB, p@N-, p@r-, p@N- -an, dan
p@r- -an, serta padanannya

Keempat afiks pembentuk nomina ini didefinisikan berdasarkan maknanya, dan
berdasarkan kesepadanan formal dan valensi dengan beberapa kelas verba.
Pada umumnya, p@N- dan p@r- dan padanannya mengacu kepada pelaku
tindakan, kepada alat yang dipakai untuk melakukan tindakan, atau, dengan
VIS, kepada seseorang atau sesuatu yang mempunyai sifat (VIS) sebagai ciri
khas. Lebih sulit mendeskripsikan makna yang biasanya dipunyai p@N- -an
dan p@r- -an dalam isolek-isoiek Melayik. Maknanya lebih luas daripada
makna p@N- dan p@r- (termasuk tindakan atau kejadian itu sendiri (abstrak
verbal), atau pelaku, alat, atau tempat, tergantung pada isolek tertentu). Sejauh
kita membicarakan valensi dan kesepadanan formal dari afiks-afiks ini, MB
p@N- dan p@N- -an dan padanannya membentuk nomina dengan dasar VT
yang tidak ditambahkan penanda VT p@r- dsb., dan VID yang ditambahkan
m@N(l)- dsb., sedangkan p@r- dan p@r- -an membentuk nomina dengan
VID yang ditambahkan b@r- dsb., dan dengan VT yang ditambahkan penanda
VT p@r- dsb. (bandingkan 6.1.2).

6.7.1 MB p@N- dan kata seasalnya

6.7.1.1 MB

p@N- muncul dengan verba, dan membentuk nomina yang biasanya mengacu
kepada pelaku tindakan, kepada alat untuk melakukan tindakan, atau, dengan
VIS, kepada seseorang atau sesuatu yang mempunyai sifat (VIS) sebagai ciri
khas. Beberapa bentuk p@N- mempunyai komplemen. Jika verba dasarnya
mempunyai afiks derivatif, afiks ini dihilangkan. Bentuk p@N- (terutama
dengan VIS) sering digunakan secara atributif dan bahkan dapat berfungsi
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sebagai VIS jika kata dasarnya juga VIS. Misalnya:
kirim(kan) 'kirimkan 0' p@fjirim 'pengirim'
bantu 'bantu(O)' p@mbantu 'asisten'

layani 'layani 0' p@layan 'pelayan'
kumpidkan 'kumpulkan 0' p@f]umpul 'pengumpul,

kolektor'

m@nari 'menari' p@nari 'peilari'
tidur 'tidur'; tidurkan

'tidurkan 0' p@nidur 'tukang tidur'
obat 'obat' obat p@nidur 'narkotik, obat tidur'

Pijit 'pijit 0; kaki p@mijit kaki 'tukang pijit kaki'
'kaki'

tUfJgU 'jaga (0)' p@nuf]gu pintu 'poitir penjaga pintu'
pintu 'pintu'

ikat 'ikat 0'; tali 'tali' tali p@ijikat 'tali pengikat'
lari 'lari'; sahaya p@lari 'budak yang me-

sahaya 'budak' larikan diri; budak

yang cenderung me-
larikan diri'

takut 'takut' p@nakut 'pengecut; takut,
secara pengecut'

mabuk 'mabuk' p@mabuk 'pemabuk; (sso.)

malu 'malu' pemalu

yang cenderung

minum, kecanduan

minuman keras'

'pemalu'

Akan tetapi, banyak bentuk p@N- yang tidak cocok dengan deskripsi
ini. Kadang-kadang bentuk tersebut adalah nomina yang tidak (atau,
bagaimana pun juga, tidak jelas) menyatakan pelaku, alat, atau (dengan VIS)
ciri; dalam pemakaian modem, nomina-nomina ini adalah perkecualian, tetapi
dalam MB Klasik, nomina-nomina ini lebih sering muncul. Misalnya:
(h)anlar 'menghantar p@r)antar 'pengantar (dalam buku dsb.)'

(O)'

dapat '1. bisa (VID); p@ndapat 'pendapat'
2. peroleh (VT)'P

b@ri 'beri' p@mb@ri 'pemberian' (MB Klasik)

267



ajar 'ajar' p@j]ajar 'pengajaran' (MB Klasik dan
Malaysia)

sakit 'sakit' p@nakit 'penyakit'

MB Indonesia mempunyai p@mb@rian 'pemberian' dan (p@i))ajaran
'pengajaran'.

Dalam MB Klasik, bentuk p@N- juga terdapat dalam frase preposisi,
misalnya:
air akan p@mbasuh kaki suami-na
air untuk p@N- + basuh kaki suami-nya
'air untuk membasuh kaki suaminya'

uaij itu saya b@lanjakan akan p@mbayar huta soya
uang itu saya belanjakan untuk p@N- + bayar hutang saya
'Uang itu yang akan saya gunakan untuk membayar hutang saya'

Bentuk-bentuk tersebut menyatakan ukuran waktu atau tempat, atau
saat, apabila s@- ditambahkan (banyak dari bentuk ini termasuk MB Klasik),
misalnya:
p@luk 'peluk' s@p@m@luk 'sepemeluk, sebesar jang-

kauan tangan, depa'
ludah 'ludah' s@p@ludah 'sepeludah, sejauh orang
m@ludah 'meludah' dapat meludah (cara primitif

untuk mengukur jarak)'
tiijgalkan 'tinggalkan' s@p@nii)gal ayah 'sepeninggal ayah'

6.7.1.2 MIN

paN- ditambahkan pada VT, VID, dan VIS. Bentuk yang dihasilkan adalah
nominal yang mungkin muncul secara terpisah dengan makna 'kebiasaan
melakukan (dasar)', atau 'sesuatu untuk melakukan (dasar); tetapi bentuk itu
sering digunakan secara atributif atau predikatif dengan nomina sebagai
referen. Bentuk itu berarti 'mempunyai kebiasaan, atau kecenderungan untuk
melakukan (dasar), bisa melakukan (dasar), atau digunakan untuk melakukan
(dasar)', dan kadang-kadang diikuti oleh komplemen. Misalnya:
kali 'gali' paijali 'sekop'
toko? 'pukul' panoko? 'martil'
lambe? 'lambat' palambe? 'kebiasaan lamban'
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pandudu^? dipintu sanjo ari? inda? elo
paN- + duduk di pintu senja hari tidak baik
'Kebiasaan duduk di pintu pada senja hari itu tidak baik.'

urat) pamalieQ
orang paN- + mating
'seseorang yang cendening mencuri'

urafj palari
orang paN- + lari
'pelarian, orang yang melarikan diri'

icabaw palalo?
kerbau paN- + tidur
'tukang tidur (tentang kerbau)', bandingkan urai) palalo 'id. (tentang orang)'

padati pambao baban
pedati paN-_ + bawa beban
'pedati yang digunakanuntuk membawa beban', bandingkan urarj baban 'sso.
yang membawa beban'

aie pambasueh muko
air paN- + basuh muka
'air pembasuh muka'

anjiei] pamburu ruso
anjing paN- + bum rusa
'anjing pemburu rusa'

pariue? ko panana? katan
periuk ini paN- + tanak ketan
'Periuk ini digunakan untuk memasak ketan.'

caijkie tu paminum ube?
cangkir itu paN- + minum obat
'Cangkir itu dipakai untuk minum obat.'
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awa?-no palarikan ana?-bini uraij
ia paN- + melarikan anak-bini orang
'la suka melarikan istri orang.'

tamba?-kan lah ube? ko di kaniefj aij :
letakkan lah obat ini di kening Anda

pandiijini kapalo arj sakete?
paN- + dinginkan kepala kamu sedikit
'Letakkan obat ini di keningmu: itu akan menurunkan sedikit panas di
kepalamu.'

6.7.1.3 BH

paN- membentuk nomina dengan VIS, VID, dan VT. Dengan VIS, paN-
membentuk nomina yang mengacu kepada 'seseorang yang mempunyai ciri
atau kecenderungan menjadi (VIS), misalnya:
kulir 'malas' parjulir 'pemalas'
gamat 'terlambat' paxjgamat '(seseorang) yang selalu terlambat'
mauk 'mabuk' pamauk 'peminum'

Dengan VID dan VT, prefiks itu mengacu kepada pelaku yang
melakukan (VID/VT) atau kepada alat yang digunakan untuk melakukan
(VID/VT). Misalnya:
tulis 'tulis (O)' panulis 'penulis'
sadap 'sadap' pahadap 'orang yang menyadap; pisau sadap'
kayuh 'kayuh' pahayuh 'kayuh, dayung'
tambal 'tambal' panambal 'lem, sesuatu yang digunakan untuk

menambal'

6.7.1.4 SWI

p@N- membentuk nomina dengan VID, VT, prakategorial, dan VIS.
Beberapa dari nomina ini -mengacu kepada pelaku atau kepada alat yang
digunakan untuk melakukan tindakan, tetapi disebabkan kurangnya contoh,
kami tidak mungkin membuat deskripsi semantis yang memadai tentangnya.
Misalnya:
tidue 'tidur panidue 'tukang tidur'
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-g@riwit

kikir

potie(h)
iriij

'(makan atau
curi permen)'
'mengikir'
'putih'
'iring'

p@0@riwit 'pencuri permen'

p@r)ikir 'kikir (n)' (Aliana et al.)
p@motie(h) 'pemutih' (Aliana et al.)
p@f3irif} 'pengiring' (Aliana et al.)

Namun, bandingkan juga:

@njue 'memberikan (O)' p@i]@njue 'pemberian'
sakit 'sakit' p@ijakit 'penyakit'

6.7.1.5 IBN

p@t] - membentuk nomina dengan VIS, VID, dan VT. Ini adalah satu-
satunya afiks pembentuk nomina dalam IBN, dan makna dari nomina yang
dihasilkan cukup beragam: nomina itu bisa mengacu kepada pelaku, obyek,
tempat, atau alat, dan bisa juga berupa nomina abstrak. Misalnya:
insap 'merokok' p@f)^nsap 'perokok'
saup 'bantu' p@naup 'pembantu'
indi? 'injak' p@f]indi? 'tikar untuk menginjak sagu'
balut 'balut' p@malut 'alat untuk membalut'
makay 'makan' p@makay 'makanan'
t@mu 'tabu' p@n@mu 'pengetahuan'
manah 'cantik' p@manah 'kecantikan'
arap 'harap, percaya' p@ijarap 'iman, agama'
pandi? 'mandi' p@mandi? '1. tempat mandi; 2. orang

yang mandi; 3. mandi'
p@kul 'melingkungi' p@m@kul 'tWh berpagar; net permainan'

6.7.1.6 JKT

p@N- tidak produktif (fungsi pelaku tindakan atau penyandang sebuah ciri
biasanya dibatasi dengan tukarj + verba, misalnya cdpet 'copet', dan tukaf)
cdp^t 'pencopet';ymr 'jahit' dan tukaij jait 'penjahit'). p@N- muncul dengan
dasar VIS, VID, (prakategorial) dan VT. Apabila muncul dengan VID dan
VIS, afiks derivatif dari bentuk dasar dihilangkan. Dengan VIS, p@N-
menghasilkan nomina yang mengacu kepada orang yang mempunyai ciri
(VIS), misalnya:
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di@m 'diam' p@ndi@m 'pendiam'
jahat 'jahat' p@njahat 'penjahat'

Dengan VID, prefiks ini menghasilkan nomina yang menghasilkan pelaku
tindakan, misalnya:
m@nani 'menyanyi' p@nani 'penyanyi'
maen 'main' p@maen 'pemain'

Dengan VT (dan beberapa prakategoriai), prefiks itu menghasilkan nomina
yang mengacu kepada pelaku atau obyek tindakan, kepada alat yang
digunakan untuk melakukan tindakan, atau menghasilkan nomina abstrak;
sufiks -in dari beberapa VT dasar dihilangkan, Misalnya:
kasi 'beri' p@fjasi 'pemberian'
-tdntdn '(tonton)' p@ndntdn 'penonton'
alaijin 'halangi' p@t)alai) 'penghalang'
pHet 'memelet' p@mHet 'pemelet, tipuan, perangkap'
larjkain 'langkahi' p@lafjke 'perbuatan, tindakan'
layanin 'melayani' p@layan 'pelayan'
-djek 'tunggu' p@^ejek 'pelayan pesta'

6.7.1.7 Pembahasan mater!

Sekilas tampak ada banyak perbedaan antara fungsi dan valensi p@N- dan
kata seasalnya dalam keenam isolek Melayik. Dalam MB p@N- muncul
dengan VIS, VID, dan VT; bentuk dengan VIS menyatakan ciri. Bentuk
dengan dasar VID atau VT biasanya menyatakan pelaku atau alat, tetapi
(khususnya dalam MB Klasik) bentuk tersebut juga menyatakan sasaran atau
hasil, atau membentuk nomina abstrak. Bentuk p@N- lebih lanjut digunakan
secara atributif, dan, dengan dasar VIS, bentuk tersebut bisa berfimgsi sebagai
VIS. Dalam MB Klasik bentuk tersebut bisa juga mengikuti preposisi.
Terakhir, apabila ditambahkan s@-, bentuk tersebut menyatakan ukuran waktu
atau tempat, atau saat (bentuk-bentuk ini juga lebih lazim dalam MB Klasik).

Dalam MIN, paN- muncul dengan VIS, VID, dan VT. Nomina yang
dihasilkan digunakan secara atributif dan predikatif dengan makna 'mempunyai
sifat atau kebiasaan (dasar)', dan bisa mempunyai komplemen; nomina
tersebut juga digunakan sebagai nomina yang menyatakan kebiasaan, alat,
atau pelaku.
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Dalam BH, paN- membentuk nomina yang mengacu kepada pelaku
atau alat, atau, membentuk nomina abstrak apabila ditambahkan pada VID
dan VT, dan mengacu kepada seseorang yang mempunyai ciri atau ke-
cenderungan apabila ditambahkan pada VIS.

Hanya beberapa contoh yang tersedia untuk bentuk SWIp@N-\ prefiks
ini mengacu kepada pelaku atau alat, tetapi dalam satu contoh, prefiks itu
membentuk nomina abstrak dengan dasar VIS (p@nakit), dan dalam contoh
lain, membentuk nomina yang mengacu kepada obyek tindakan dengan dasar
VT (p@r)@njuT?).

Dalam IBN, p@N- adalah satu-satunya afiks pembentuk nomina, dan
maknanya cukup umum (termasuk pelaku, obyek, alat, tempat, dan nomina
abstrak).

JKT p@N- mengacu kepada pelaku jika kata dasarnya VID, dan
mengacu kepada pelaku, obyek, alat, atau membentuk nomina abstrak, jika
kata dasarnya VT, dan mengacu kepada orang yang mempunyai (VIS) sebagal
ciri jika kata dasarnya VIS.

Ada beberapa komentar umum yang dapat dibuat tentang gambaran di
atas. Pertama, p@N- dan kata seasalnya tidak mengacu kepada tempat
terjadinya tindakan atau kejadian. Satu-satunya perkecualian untuk ini adalah
IBN p@N- yang, sebagai satu-satunya afiks pembentuk nomina dalam IBN,
telah menggeneralisasi maknanya dengan cara yang maksimal. Kedua, semua
isoiek sepadan dalam membentuk nomina atau VIS yang mengacu kepada
kecenderungan atau ciri dengan menambahkan p@N- dsb. pada VIS. Ketiga,
dalam semua isoiek, p@N- dsb. kadang-kadang juga membentuk nomina yang
mengacu kepada pelaku atau kepada alat, dan nomina abstrak; MIN mem
punyai nomina abstrak hanya dengan konotasi tindakan 'sebagai kebiasaan'.
Bentukp@N- yang mengacu kepada obyek ditemukan dalam MB, SWI, IBN,
dan JKT (yaitu kata untuk 'pemberian' dalam MB, SWI, JKT). Keempat,
peran sintaktis MB p@N- dan MIN paN- cukup berbeda dari peran (yang
lebih terbatas) dari kata seasalnya dalam isolek-isolek lain. Kenyataan ini
sangat penting untuk merekonstruksi bentuk moyang MP, karena untuk MB
dan MIN kita teringat kembali gramatika yang mencerminkan isolek-isolek
ini dalam bentuk yang relatif arkais (yang ditulis pada akhir abad ke-19, dan
sebagian didasarkan pada materi bahasa yang terdapat pada naskah-naskah
kuno). Materi untuk isolek-isolek itu bagaimanapun juga lebih lengkap
daripada deskripsi yang tersedia untuk BH, SWI, dan IBN. (JKT
dideskripsikan dengan cukup balk, tetapi dalam struktur gramatikalnya, isoiek
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ini mungkin paling banyak mendapat pengaruh luar). Mengingat ini, bukan
tidak beralasan agar kita lebih memberikan bobot pada bukti MB dan MIN.
Untuk p@N-, kita bisa merekonstruksi bentuk moyang MP yang mengacu
kepada kecenderungan atau ciri apabiia ditambahkan pada VIS, dan yang
menyatakan pelaku tindakan atau alat untuk melakukan tindakan, apabiia
ditambahkan pada VID atau VT; prefiks MP ini tidak mengacu kepada tempat
tindakan atau kejadian. Namun, dari semua fungsi lain yang teratur dan
sporadis yang dipunyai p@N- dalam isolek-isolek ini, tampaknya moyang
MPnya mempunyai penerapan yang lebih luas. Penjelasan yang say a ajukan
untuk gambaran yang tersebar dari p@N- dsb. ialah bahwa moyang MPnya
digunakan secara atributif dan predikatif dengan nomina sebagai anteseden.
(Situasi ini paling dipertahankan dalam MIN). Kemudian bentuk turunan juga
muncul tanpa nomina anteseden, dan ditafsirkan kembali sebagai nomina
deverbal bebas. Nomina abstrak dan nomina deverbal yang mengacu kepada
obyek atau tempat sudah terdapat dalam MP (yaitu masing-masing *pAN-
-an/*pAr- -an, *-An, dan *-an(2), bandingkan 6.7.3-4 dan 6.5). Ini
menjelaskan alasan mengapa nomina yang dibentuk dengan moyang p@N-
lebih sering daripada tidak mengacu kepada pelaku atau alat; dan tidak ada
formatif lain yang mempunyai acuan demikian.

6.7.2 MB p@r' dan kata seasalnya

6.7.2.1 MB

p@r- ditambahkan pada dasar VID dengan b@r-, dan dasar VT dengan
penanda VT p@r-. Bentuk yang dihasilkan mempunyai jangkauan fungsi dan
makna yang sama seperti bentuk p@N-, dan mengacu kepada pelaku atau
alat. Bentuk tersebut bisa mempunyai komplemen; jika VT dasamya
mempunyai sufiks pentransitivisasi, sufiks ini dihilangkan. Bentuk p@r- tidak
sering muncul dan kadang-kadang mempunyai varian yang lebih barn dengan
p@N- atau dengan p@ - (lihat di bawah). Lagi pula, dalam beberapa
lingkungan morfofonemis (seperti di depan bunyi alir), p@r- dan p@N-
mempunyai alomorf yang teratur p@-, sehingga perbedaannya dihilangkan.
Misalnya:

b@rjudi 'main dadu' p@rjudi (juga p@njudi) 'pemain dadu'
b@rt@nur) 'bertenung, p@rt@nui) (jugap@n@nuQ) 'penenung,

meramalkan' petenung, juru tenung'
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p@rtunjukkan 'pertunjukan' p@rtunjuk (lebih sering p@tunjuk)
'petunjuk'

b@rtanak ' menanak' s@p@rtanak nasi (juga s@p@nanak nasi)
'(waktu yang lamanya sama
dengan orang menanak nasi
(kurang dari setengah jam))'

Sebagaimana dengan dan ada juga prefiks p@-,
yang, menurut beberapa linguis (Gerth van Wijk him. 162), sepadan dengan
VT yang berorientasi pada obyek, misalnya p@taruh 'gadaian' vs. p@naruh
'orang yang berhak menahan, pemilik' {taruh 'menjaga, mempunyai (O)').
Tidak banyak bukti untuk makna p@- yang berbeda, yang sebetulnya jauh
lebih lazim daripada p@r- (dan telah menjadi prefiks yang produktif). Sulit
untuk menentukan perbedaan antara p@r- dan p@-, dan say a menganggap
p@- sebagai varian dari p@r-, yang agaknya berasal melalui peminjamanan
antardialektis. Banyak isolek Melayik (termasuk isolek Melayik Semenanjung,
yang paling banyak mempengaruhi MB) kehilangan +r dalam kata seasalnya
dari prefiks b@r-, p@r-, dan t@r-. Lagi pula, kenyataan bahwa p@N- dan
p@r- mempunyai alomorf p@- (lihat 2.1.2) mungkin menambahkan perluasan
p@- dengan mengorbankan p@r- (dan bahkan p@N-). Misalnya:
b@juai) 'berkelahi (terutama p^juaij 'pejuang'

binatang besar)'
b@rdagarj 'berdagang' p@dagaij 'pedagang'
b@rtugas 'bekerja, bertugas' p@tugas 'petugas'

6.7.2.2 MEM

pa- muncul dengan dasar VID yang mempunyai ba- atau 0-, dan dengan
dasar VT yang mempunyai pa- (prefiks pentransitivisasi). Prefiks ini
mempunyai makna yang sama seperti paN- + VID atau VT. Sering tidak
mungkin untuk menentukan apakah bentuk tertentu mendapat imbuhan paN-
ataukah pa- (misalnya, apabila verba dasarnya mempunyai vokal, nasal, atau
alir awal, yang dalam hal ini kedua prefiksnya muncul sebagai pa-).
Misalnya:
bacukue 'bercukur' sabun pacukue 'sabun cukur'
kasi^ 'kasih' pakasiih 'guna-guna untuk

membangkitkan rasa
kasih'
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bacaruy? 'berkata kasar pacaruy l
dan tidak sopan'

pacaruy 'suka berkata
kasar dengan tidak sopan'

pasalaiji ' member ikan pasala
(O) pinjaman'

baburu 'berburu' paburu

'orang yang suka
berkata kasar'

'sesuatu yang dipinjamkan'

'1. pemburu; 2. sesuatu
yang digunakan untuk,
seseorang yang khusus,
berburu'

urat^ nan tun paburu banay
orang yang itu pa- + buru benar
'Orang itu kerjanya hanya berburu.' (atau 'Orang itu pemburu sejati.')

Menurut Van der Toorn, pa- tidak ditambahkan pada bentuk dasar
yang berorientasi pada obyek dengan ba-, misalnya bajua 'dijual' (seperti
dalam kudo bajua 'Kuda itu dijual.') tidak mempunyai bentuk pa- yang
sepadan (Van der Toorn 1899:4). Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa pa-
juga muncul dengan nomina, tetapi bentuk-bentuk ini mungkin diturunkan
dari VID yang terdiri dari ba- + nomina alih-alih langsung dari nomina,
bandingkan kayu 'kayu', bakayu 'mencari kayu', pakayu 'kayu untuk kerja
bangunan'; bandingkan juga:
urarj pakudo
orang pa- + kuda
'seseorang yang sering naik kuda, seseorang yang kerjanya naik kuda',
bandingkan juga bakudo 'naik kuda; mempunyai kuda'.

ulah patikuyh
ularpa- + tikus
'ular yang mencari tikus', bandingkan juga batikuyh 'dengan tikus,
mempunyai tikus'.

Van der Toorn menyatakan bahwa kadang-kadang ada varian dengan
paN- dan pa-, tetapi dari contoh-contoh Beliau tampaknya perbedaan antara
varian-varian ini ialah bahwa varian dengan paN- mempunyai komplemen
(dan dengan demikian mungkin diturunkan dari VT, dan bukan dari VID).
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Misalnya:
pariue ko panana katan
periuk itu paN- + tanak k@tan
'Periuk ini untuk memasak ketan', bandingkan jugapariue?patanak 'periuk
untuk menanak'.

anjierj pamburu ruso
anjing pa- + buru rusa
'anjing untuk memburu rusa', bandingkan anjierj paburu 'anjing pemburu'.

Isolek-isoiek lain

Dalam Asfandi tidak disebutkan bentuk BH yang sepadan dengan MB p@r-
dan MIN pa-. Saya hanya bisa menemukan satu contoh saja dengan prefiks
yang sepadan dengan p@r- dan sebagainya dalam materi tentang isolek SWI
vs. p@rmakan 'persediaan makanan' (bandingkan makan)\ r (apikal) dalam
contoh ini menunjukkan peminjaman. IBN dan JKT tidak mempunyai prefiks
yang sepadan.

6.7.2.7 Pembahasan materi

MB p@r- muncul dengan VID yang mendapat prefiks b@r- dan dengan VT
yang mendapat prefiks p@r- (penanda transitivitas). Prefiks ini tidak
produktif, dan sedang dalam proses digantikan olehp@- danp@N-. Maknanya
sama dengan makna p@N- dengan VT dan VID.

MIN pa- muncul dengan VID yang mendapat prefiks ba- atau e- dan
dengan VT yang mendapat prefiks pa- (penanda transitivitas). Maknanya sama
dengan makna paN- dengan VID dan VT.

IsoIek-isolek Iain tidak mempunyai prefiks sepadan, p@r-/pa- dalam
hubungan paradigmatis dengan p@r- -an/pa-_-an, b@r-/ba-, dan p@r-/pa-
(transitiO di satu pihak, dan dengan p@N-/paN- di lain pihak, sehingga
mungkin isolek-isoiek lain mempunyai bentuk sepadan tetapi telah hilang. MP
pasti mempunyai bentuk moyang yang muncul dengan VID yang mendapat
prefiks *(mb)Ar-, dan dengan VT yang mendapat imbuhan penanda
transitivitas *pAr-; bentuk moyang ini pasti mempunyai makna yang sama
dengan makna bentuk moyang p@N- dan sebagainya, yang muncul dengan
VID dan VT.
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6.7.3 MB p@i}- -an dan padanannya

6.7.3.1 MB

p@i3- -an muncul dengan dasar VID yang dibentuk dengan m@N2- dan dasar
VT yang tidak dibentuk dengan p@r-. Bentuk yang dihasilkan biasanya
nomina abstrak, tetapi bisa juga mengacu pada tempat dilakukannya tindakan,
dan, dengan VT, mengacu pada sasaran atau hasil suatu tindakan. Jika VT
dasar itu mempunyai sufiks pentransitivisasi (-i atau -kan), sufiks ini
dihilangkan. Misalnya:
m@ndarah 'mengeluarkan p@ndarahan 'pendarahan'

banyak darah'
m@t)@mbara 'mengembara' p@Q@mbaraan 'pengembaraan'
m@n@b@rarj 'menyeberang' p@n@b@rai]an 'penyeberangan'
d@ijar 'dengar' p@nd@r}aran 'pendengaran'
kirim 'kirim' p@ijiriman 'pengiriman'
k@tahui 'ketahui' p@i]@tahuan 'pengetahuan'
pulaijkan 'pulangkan' p@mulaijan 'pemulangan'
pandat] 'pandang' p@manda/jan 'pemandangan.

pengamatan.

pandangan'
b@kalkan 'bekalkan (0)' p@mb@kalan 'pembekalan'
tawarkan 'tawarkan' p@nawaran 'penawaran'

6.7.3.2 MIN

Oleh karena Van der Toom tidak membedakan secara sistematis antara paN-
-an dan pa- -an, tidak selalu jelas perbedaan di antaranya. Dari contoh-contoh
Beliau, tampaknya paN- an ditambahkan pada VT yang tidak mempunyai
prefiks pentransitivisasi pa- (dan bahwa pa- -an ditambahkan pada VT yang
dibentuk dengan pa-, pada VID, dan pada nomina, bandingkan 6.7.4.2).

paN- -an biasanya membentuk nomina yang mengacu pada tempat
dilakukannya tindakan, tetapi juga membentuk nomina abstrak dan nomina
yang mengacu pada alat atau sasaran tindakan. Prefiks ini ada kalanya
tergantung pada konteks yang, dari antara makna-makna di atas, diterapkan
pada bentuk paN- -an tertentu. Misalnya:
jamue

gunti^-Q
kikie

jemur

'menggunting'
'mengikir'

panjamueran
parjguntiejjan
parjikieran

'tempat menjemur'
'pengguntingan'
'pengikiran'
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panda-T) 'pandang' pamandagan 'pemandangan'
'beri' pambarian 'pemberian'

jamu 'menjamu' panjamuan 'perjamuan'

Apabila mendapat prefiks sa-, paN- -an dapat menyatakan ulcuran
jarak, misalnya badie 'tembak', dan sapambadielan (atau dengan analogi yang
salah, sapambadieran, bandingkanMB 'sejauhorang menembak';
'lempar', dan sapambaean 'sepelempar, sejauh orang melempar batu'.

6.7.3.3

paN- -an muncul dengan VIS, VID, dan VT. Apabila ditambahkan pada VIS,
paN- -an mengacu kepada seseorang yang mempunyai ciri (VIS) (bentuk yang
dihasilkan sama dengan bentuk paN- dengan VIS, tetapi lebih intensif).
Misalnya:

kM//r'malas'(bandingkan paijuliran 'orang yang sangat malas'
pafjulir 'pemalas')

sarik 'marah' panarikan 'pemarah'

Apabila ditambahkan pada VID atau VT, sirkumfiks itu mengacu
kepada pelaku atau tempat kejadian, misalnya:
bawa 'bawa* pambawaan 'portir'
urut 'urut, pijit' paijurutan 'tukang pijit'
simpafj 'bercabang' panimpagan 'pencabangan'
lipat 'lipat' palipatan 'tempat berlipat;

pelipatan lutut (MB
p@lipatan kaki)'

6.7.3.4 SWI

Dari contoh-contoh yang sangat sedikit dalam Helfrich dan Aliana et al.,
tampaknya p@t)-_-an sama dengan MB p@g-_-an. Contoh:
ajax 'ajar' p@r]ajaxan 'pengajaran'
suggut 'tiba' p@nuggutan 'ketibaan, kedatangan'

6.7.3.5 ffiN

IBN tidak mempunyai sirkumfiks yang sepadan; p@i]- adalah satu-satunya
afiks pembentuk nomina dalam isolek ini.
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6.7.3.6 JKT

p@lj-_-an ditambahkan pada VIS, VID, dan VT. Dengan VIS, sirkumfiks ini
membentuk nomina yang bermakna 'seseorang atau sesuatu yang mempunyai
ciri (VIS)'. Misalnya:
malu 'malu' p@maluan 'pemaiu'
d@7]ki 'dengki' p@nd@kian 'pendengki'

Sirkumfiks ini bisa juga membentuk VIS yang bermakna 'selalu
(VIS), mempunyai sifat (VIS)', misalnya:
p@mabdkan b@n@r die
p@N- -an + mabuk benar dia
'Dia benar-benar pemabuk.'

orarj p@fjikutan
orang p@N- -an + ikut
'orang yang selalu mengikuti'

Dengan VID, sirkumfiks ini membentuk nomina yang mengacu kepada
tempat terjadinya tindakan, atau pada tindakan sebagai proses; prefiks ini juga
membentuk nomina yang bermakna 'seseorang atau sesuatu yang sering
melakukan (VID)'. Misalnya:
br@nti 'berhenti' p@mbr@ntian (bis)'tempat pemberhentian (bis)'

'mengaji' p@ijajian 'tempat mengaji'
main 'main' p@mainan 'permainan'
dirf* 'berdiri' p@dirian 'pendirian; tempat

mendirikan'

b@lajar 'belajar' p@lajaran 'pelajaran'
bdhdrj 'bohong' p@mbdhdijan 'pembohong'

Dengan VT, p@N- -an menghasilkan:
1. nomina yang mengacu kepada tempat atau sasaran tindakan, atau nomina

abstrak. Jika bentuk dasamya mempunyai sufiks pentransitivisasi -in, sufiks
ini dihilangkan. (Nomina abstrak yang dibentuk dengan bentuk p@N- -an
tidak lazim). Misalnya
buaij 'buang' p@mbuaijan 'tempat pembuangan sampah'
gdriirj 'goreng' p@ijgdrifjan 'kuali'
g@^«g[g@buk] 'pukul' p@tjg@bugan 'palu'
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jait 'jahit' p@njaitan 'penjahitan, sesuatu yang
dijahit'

alamin 'mengalami' p@ijalaman 'pengalaman'
b@li 'beli' p@mb@lian 'pembelian'
Hat 'lihat' p@rjliatan 'penglihatan'

2. VIS yang menyatakan ciri; bentuk-bentuk ini terbatas jumlahnya. Misalnya:
cdldi) 'curi' p@ndldryin 'pencurian'

suse anak mude jadi p@r]gayaan
susah anak muda menjadi p@N- -an + minta
'Anak muda yang suka minta-minta itu menyusahkan.'

6.7.3.7 Pembahasan materi

MB, MIN dan (sejauh yang diperlihatkan hanya oleh dua contoh yang
terkenal) SWI sepadan dalam mempunyai sirkumfiks p@N- -an atau paN- -an
yang muncul dengan VT (yaitu dasar VT primer), Bentuk yang dihasilkan
adalah nomina yang membentuk abstrak verbal (khususnya dalam MB) atau
nomina yang mengacu kepada tempat (khususnya dalam MIN) atau, sedikit,
pada alat dan obyek.
BH paN- -an membentuk nomina dengan VIS, VID, dan VT. Nomina ini
mengacu kepada pelaku atau tempat apabila kata dasamya adalah VID atau
VT, dan mengacu kepada seseorang dengan ciri (VIS) apabila kata dasamya
adalah VIS.

IBN tidak mempunyai afiks yang sepadan.
JKT p@N- -an membentuk nomina atau VIS dengan dasar VIS, VID,

dan VT. Nomina-nomina ini mengacu pada pelaku atau tempat apabila kata
dasamya adalah VT, atau, kadang-kadang, VID; dengan VID yang lain,
sirkumfiks ini membentuk nomina abstrak atau mengacu pada tempat atau
pada seseorang yang sering melakukan (VID), dan dengan VIS mengacu pada
seseorang yang mempunyai kebiasaan (VIS).

Dari gambaran di atas, tampaknya bentuk moyang MP dari p@N- -an
dan paN- -an adalah afiks pembentuk nomina yang setidak-tidaknya muncul
dengan VT. Bentuk moyangnya mungkin mempakan kombinasi afiks
(masing-masing dengan fimgsinya sendiri-sendiri), tetapi hingga kini belum
ada bukti untuk analisis demikian. Nomina yang dihasilkan setidak-tidaknya
mempakan nomina abstrak dan nomina yang mengacu pada tempat
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dilakukannya tindakan. Nomina tersebut bisa juga mengacu pada sasaran atau
alat untuk melakukan tindakan (karena nomina demikian juga terdapat dalam
beberapa isolek ini). Sulit untuk menentukan apakah bentuk moyang MP
mempunyai penerapan lain. Bentuk BH paN-_-an juga mengacu pada pelaku,
dan maknanya mirip dengan makna bentuk paN-. Satu-satunya perbedaan ialah
bahwa gagasan tentang intensitas muncul dalam paN- -an. Di sini paN- -an
mungkin dapat dianalisis sebagai kombinasi paN- (bandingkan 6.7.1.3) dan
-an(l) (bandingkan 6.5.3); analisis ini bisa juga diterapkan pada BH paN- -an
dengan dasar VIS. Di Iain pihak, bentuk BH ini sama dengan bentuk JKT
p@N- -an yang menyatakan 'seseorang/sesuatu yang sering melakukan
(VIS)'. Akan tetapi, bentuk JKT muncul dengan VIS, sedangkan bentuk BH
tidak. Pada tahap ini, paling baik kita membatasi diri pada rekonstruksi
bentuk moyang MP untuk p@N- -an yang pertama-tama membentuk nomina
abstrak atau mengacu pada tempat tindakan, dan yang mungkin juga
membentuk nomina yang mengacu pada obyek tindakan, dan pada alat yang
digunakan untuk melakukan tindakan.

6.7.4 MB p@r- -an dan padanannya

6.7.4.1 MB

p@r- -an muncul dengan VID yang mendapat imbuhan b@r-, dengan VT
yang mendapat imbuhan p@r-, dan dengan nomina. Bentuk yang dihasilkan
dengan dasar verba mempunyai makna yang sama dengan bentuk p@N- -an:
bentuk itu biasanya nomina abstrak, tetapi bisa juga mengacu pada tempat,
alat, sasaran, atau hasil. Bentukp@r- -an dengan dasar nomina pada mulanya
dalam hubungan paradigmatis dengan VID yang terdiri dari ber- + nomina.
Sufiks pentransitivisasi dari bentuk dasar dihilangkan. Dengan dasar nomina,
p@r- -an menyatakan kolektivitas dan/atau tempat. Misalnya:
b@rjanji 'berjanji' p@rjanjian 'perjanjian'
b@rhias 'menghias' p@rhiasan 'hiasan'

p@rtanaan 'pertanyaan'
p@rburuan '1. perburuan; 2. binatang yang

diburu'; 3. alat -- alat untuk berburu';
pada — 'tempat berburu'

p@rk@cilan 'perkecilan'
p@rbaikan 'perbaikan'

b@rtana
b@rburu

p@rk@cil
p@rbaiki

'bertanya'
'berburu'

'perkecir
'perbaiki'

p@rf«d/M/:to/2'pertunjukan' p@rtunjukan 'pertunjukan'
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gunurj 'gunung p@gunutjan (MB Malaysia p@rgunuijcm)
'pegunungan'

dusun 'dusun' p@dusunan 'pedusunan'
induk 'induk' p@rindukan 'seperinduk, keluarga'
kubur 'kubur' p@kuburan 'pekuburan'
sawah 'sawah' p@sawahan, p@rsawahan 'persawahan'

Seperti halnya ada turunan dengan p@- (alih-alih p@r- atau p@N-
yang diharapkan, lihat 6.7.2.1), ada juga banyak turunan dengan p@-_-an
tanpa nasalisasi atau -r dalam komponen pertama, seperti yang terlihat dalam
beberapa contoh di atas. Demikian pula, beberapa ahli gramatika (Gerth van
Wijk him. 168) menganggap bentuk ini diturunkan dari VT yang berorientasi
pada obyek sehingga bentuk dasar dari p@suruhan 'pesuruh, utusan,' adalah
disuruh 'disuruh', dan bukan m@nuruh 'menyuruh'. Saya tidak mendapat
banyak dukungan untuk pandangan ini. Adanya bentuk kembar seperti
p@gunutjan, p@rgunuijan, dan p@sawahan^ p@rsawahan menunjukkan
bahwa bentuk p@- -an pada mulanya merupakan varian dialektis dari bentuk
p@r- -an, dan bahwa bentuk tersebut sekarang meluas dengan mengorbankan
bentuk p@r- -an (walaupun lebih sedikit daripada dengan bentuk p@r- -
an/p@-, bandingkan 6.7.2.1). Ada sangat sedikit verba tanpa b@r- ataup@r-
yang mempunyai nomina deverbal yang sepadan dengan dasar p@r- -an,
misalnya tolofj 'tolong O', dmp@rtolor}an 'pertolongan'; minta 'minta O'
dan p@rmintaan 'permmtaan\ p@rtoloijan adalah anomali: dalam MB Klasik
tolofj masih merupakan nomina, dan belum muncul sebagai VT. Namun, tidak
ada penjelasan demikian yang tersedia untuk p@rmintaan (MB Klasik
mempunyai kata dasar pinta 'pinta' yang sekarang sudah jarang dipakai,
karena banyak digantikan oleh minta), juga tidak ada untuk misalnya
p@rcetakan 'percetakan', p@rkawinan 'perkawinan', atau p@rtumbuhan
'pertumbuhan' (bandingkan cetak 'cetak O', kawin 'kawin', tumbuh
'tumbuh').

6.7.4.2 MIN

pa-_-an ditambahkan pada VID dengan ba-, pada VT dengan pa-, dan pada
nomina. Bentuk yang dihasilkan mempunyai makna yang sama dengan bentuk
paN- -an: bentuk ini biasanya mengacu pada tempat dilakukannya tindakan,
dan sedikit pada tindakan itu sendiri (yang membentuk nomina abstrak),
kepada alat, atau kepada sasaran atau hasil. Bentuk pa-_-an dengan dasar
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nomina menyatakan tempat ditemukannya (nomina)," atau mempunyai makna
yang dileksikalisasi (seperti untuk pantaunan, lihat di bawah). Misalnya:
batamu 'bertamu'

bajalan 'berjalan
pergi'

baara? 'mengarak'

bareh 'beras*

taun 'tahun'

patamuan 'titik temu'
pajalanan 'cara beijalan; perjalanan*

paara?an QugdL parara?an) 'prosesi, arak-
arakan; kereta dan sebagainya
untuk mengarak'

pabarehan 'keranjang beras, tempat
penyimpanan beras'

pataunan 'panen; siklus beras'

Kadang-kadang -r- terdapat di antara pa- dan vokal awal yang
mengikutinya, seperti contoh di atas dalam parara?an: ini disebabkan
pengaruh MB, atau merupakan retensi sporadis dari MP (*pAr ~> MINpa-,
lihat 6.7.5).

6.7.4.3 BH

Asfandi tidak menyebutkan sirkumfiks pa-_-an, tetapi dari turunan dalam
Hapip tampaknya sirkumfiks itu ada, dan sirkumfiks tersebut mempunyai
makna yang sama dengan MB p@r- -an. Sirkumfiks itu muncul dengan dasar
VID dan nomina. Dengan nomina, sirkumfiks ini mengacu kepada tempat
ditemukannya (nomina). Dengan VID, sirkumfiks ini membentuk nomina yang
mengacu kepada tempat dilakukannya tindakan, dan, dalam satu contoh,
pabukaan, kepada tindakan itu sendiri, tetapi contoh-contoh dalam Hapip
terlalu sedikit untuk bisa menganggap bahwa hanya inilah makna-makna yang
dimilikinya. Misalnya:

pabukaan
patapaan

pakajafjan

buka 'buka'^^

batapa 'bertapa'
kajaij 'kajang,

'makanan untuk buka puasa'
'pertapaan'
'atap (perahu)'

anyaman dari bambu'
kucur 'air ludah

(makan sirih)'
galarj 'gelang'

pakucuran 'tempolong, peludahan'

pagalaijan 'pergelangan'

Dalam satu contoh, -r- muncul di antara pa- dan vokal awal yang
mengikutinya, bandingkan paraduan 'pertandingan', dari baadu 'bertanding
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(dalam olah raga, dsb.)'. Ini pasti merupakan pinjaman dari MB (atau retensi
dari MP *r?).

6.7.4.4 SWI

Hanya ditemukan dua bentuk yang sepadan dengan MB p@r- -an dsb.:
bay Mnduk' p@xbayan, p@rbayan 'seperindukan, sarang'
kayu 'kayu' p@kayuan 'kayu-kayu dalam jumlah yang banyak'

6.7.4.5 IBN

Tidak ada afiks yang sepadan 6.7.4.6 JKT
JKT mempunyai sirkumfiks p@r- -an yang membentuk nomina dengan VID
(termasuk "semitransitif", lihat 6.0) dan VT. Menurut Muhadjir,
nomina-nomina ini mengacu kepada tempat, alat, atau pelaku, atau
membentuk nomina abstrak. Bentuk ini tidak sering muncul. Kebanyakan
bentuk p@r-_-aA2 yang terdapat dalam Muhadjir juga muncul dalam MB, dan
mungkin kelompok turunan ini secara keseluruhan dipinjam dari MB.
Misalnya:
b@ranak 'melahirkan' p@ranakan, pranakan 'rahim, turunan'
b@judi 'berjudi' p@rjudian 'tempat berjudi'
b@lari 'berlari' p@larian '1. pelarian; 2. buronan'
jalan 'berjalan, pergi' p@rjalanan 'perjalanan'

6.7.4.7 Pembahasan materi

MB p@r- -an dan MIN pa-_-an sama-sama muncul dengan dasar VID yang
mendapat prefiks b@r-/ba-, dengan dasar VT yang mendapat prefiks
p@r-/pa- (penanda VT), dan dengan dasar nomina. Bentuk ini juga
mempunyai makna yang sama, yaitu membentuk nomina abstrak (khususnya
dalam MB) atau nomina yang mengacu kepada tempat (khususnya dalam
MIN), sasaran, hasil, atau alat.

BH pa-_-an muncul dengan VID yang membentuk nomina dan menga
cu kepada tempat (dan, dalam satu contoh, yang membentuk nomina abstrak),
serta muncul dengan nomina yang membentuk nomina dengan arti 'tempat
ditemukannya (nomina)'.

SWI hanya mempunyai dua contoh p@x-_-an: kedua-duanya mem
punyai dasar nomina; yang satu mengacu kepada tempat ditemukannya
(nomina) dan yang lain kepada kolektivitas (nomina).

IBN tidak mempunyai afiks yang sepadan.
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JKT mempunyai jumlah terbatas untuk bentuk p@r- -an: bentuk ini
adalah nomina abstrak atau nomina yang mengacu kepada pelaku, tempat, atau
alat. Bentuk JKT p@r- -an mungkin semuanya merupakan kata pinjaman.

Disebabkan materi di atas, dan hubungan paradigmatis p@r- -an dan
sebagainya dengan b@r- dan sebagainya, p@r- (nominal) dan sebagainya, dan
p@r- (verbal transitif) dan sebagainya di satu pihak, dan dengan p@N- -an
di lain pihak, bentuk moyang MP hams direkonstmksi untuk p@r- -an dan
sebagainya yang muncul dengan dasar VID yang mendapat prefiks *(mb)Ar-,
VT yang mendapat imbuhan *pAr- (bandingkan 6.1.2), dan nomina. Mungkin
bentuk *pAr-[nominaJ-an tidak ditumnkan dari nomina secara benar, tetapi
dari bentuk *(mb)Ar- dengan dasar nomina (sehingga *pAr-[(mb)Ar-nomina]
-an + hilangnya *(mb)Ar-).

Dengan dasar VID dan VT, moyang ini setidak-tidaknya membentuk
nomina abstrak dan nomina yang mengacu kepada tempat dilakukannya
tindakan atau kejadian.

6.7.5 Rekonstruksi MP *pAN-, *pAr-, *pAN- -an, dan *pAr- -an
MP *pAN- direkonstmksi dengan dasar MB, SWT, IBN, JKT p@N-, MIN,
BH paN-. Prefiks ini muncul dengan VIS, dengan VID yang tidak mendapat
imbuhan *(mb)Ar-, dan dengan VT yang tidak mendapat imbuhan *pAr-. MP
*pAr- direkonstmksi dengan dasar MB p@r-, MIN pa-, Prefiks ini muncul
dengan VID yang mendapat prefiks *(mb)Ar-, dan dengan VT yang mendapat
prefiks verbal transitif *pAr-. *pAN- dan *pAr- membentuk nomina deverbal
yang digunakan secara atributif, predikatif, dan dalam frase preposisi, dan
VID yang mempunyai nominal sebagai induk atau subyek. Kedua prefiks ini
menyatakan tujuan atau alat apabila ditambahkan pada VID dan VT. Selain
itu, *pAN- menyatakan kecendemngan atau ciri apabila ditambahkan pada
VIS.

MP *pAN- -an direkonstmksi dengan dasar MB, JKT p@N- -an,
(secara sporadis) SWIp@N- -an, dan MIN, BH paN- -an. Prefiks ini muncul
dengan kata dasar VT yang tidak ditumnkan, dan dengan VID yang mendapat
prefiks *mAN(2)-. MP *pAr- -an direkonstmksi dengan dasar MB (dan JKT?)
p@r- -an, MIN, BH pa-_-an, dan, secara sporadis, SWI p@x-_-an. *pAr-
-an muncul dengan VID yang mendapat prefiks *(mb)Ar-, dan dengan VT
yang mendapat prefiks penanda VT *pAr-. *pAN- -an dan *pAr- -an mem
bentuk nomina abstrak dan nomina yang mengacu pada tempat terjadinya
tindakan atau kejadian. Kedua sirkumfiks ini bisa juga membentuk nomina
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yang mengacu kepada sasaran, hasil, atau alat, tetapi peran-peran ini tidak
terbukti dalam isolek-isolek Melayik.

6.8 Bukti dari aHks mati

Sejumlah afiks MPP telah mati dalam isolek Melayik. Bukti untuk afiks-afiks
ini tidak lengkap, di masing-masing isolek, dan tidak cukup untuk
merekonstruksi afiks MP yang masih hidup.

Jika seperangkat afiks seasal muncul dalam bentuk yang sudah mati
dalam masing-masing anggota kelompok bahasa, perbandingan afiks-afiks itu
hanya akan menghasilkan rekonstniksi afiks purba jika kehadirannya Haiam
daftar leksem yang panjang dalam satu isolek bertentangan dengan
ketidakhadirannya dalam daftar sepadan dalam isolek lain. Jelas ini tidak
demikian halnya dalam isolek-isolek Melayik.

Bentuk turunan MP yang mungkin dari MPP *ma- (penanda VIS) dan
MPP *-in- (penanda pengorientasian pada obyek) terbatas pada sedikit sekali
perangkat kata seasal, yang setiap anggotanya memperlihatkan bentuk turunan
yang bersangkutan; bandingkan MB ma/buk, ma/kan (3.6.14.5), m/erah
(3.1.2.5), b/in/ata (yang tidak mungkin diwariskan), m/@n/antu (3.1.3.1)
dan padanannya. Dalam keadaan demikian, tidak mungkin afiks yang
bersangkutan belum mati dalam bahasa purba tersebut. (Alomorf yang
berprefiks dari MPP *-in- mungkin diwariskan sebagai MP bandingkan
6.3.7 n.b. terakhir). Bentuk turunan MP dari penanda VID MPP
*-um-/*(u)m- lebih banyak jumlahnya. Namun, buktinya masih sangat tidak
lengkap untuk memberikan dasar merekonstruksi afiks yang masih hidup pada
peringkat MP. Mungkin MP masih mempunyai afiks hidup yang
mencerminkan MPP *-wn-/*(u)m-, tetapi masih tidak pasti, dan sama
mungkinnya bahwa MP mempunyai afi^ sepadan yang telah mati, atau
setidak-tidaknya yang sangat tidak produktif.

Perangkat kata seasal berikut mempunyai anggota yang beberapa di
antaranya atau semuanya mencerminkan MPP *-um-/*(u)m-;
anggota-anggotanya adalah VXD kecuali tali-t/@m/ali dsb., tipis dsb. dan
(mungkin) turun-t/@m/urun dan sebagainya.

Semua isolek mencerminkan MPP *-um-/*(u)m-:
*m/asak 'masak, matang' (5.7 lema 39) ( < MPP *m/asak 'masak, matang'

dan *tasak 'masak, matang, selesai', bandingkan Toba tasak 'selesai',
Jawa Kuno tasak 'matang, masak; selesai');

*ma/ti 'mati' (5.7 lema 75) ( < MPP *matey 'id.', yang diturunkan dari
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*um- + *patey, dengan hilangnya konsonan labial awal secara teratur);
*m/andi 'mandi' (3.5.2) ( < MPP *anDuy 'id.');
*m/@ntah/*m/atah 'mentah' (3.6.2) ( < MPP *m-a(n)taq/*m-@(n)taq)\
*m/u(n)tah 'muntah' ( < MPP *u(n)taq 'id.').

Isolek-isolek ini selalu mencerminkan MPP *-um-/*(u)m-, tetapi
beberapa di antaranya juga mempunyai bentuk kembar tanpa afiks ini:
*/t/um/buh 'tumbuh' ( < MPP *C-um-ubuq 'id.') dan *tubuh 'tubuh' (4.6;

5.6.4) ( < MPP *Cubuq);
*m/impiMmpi 'bermimpi' > s.i. mimpi 'mimpi (v,n)' dan MB, JKT impi

'mimpi, memimpikan' (4.3.1; 5.7 lema 5.0)';
*turun 'turun' > SWI tuxun, i.l. turun (3.4.1.2, dan MB turun-t/@ m/urun

'turun-temurun (untuk hujan atau keluarga)', MIN turun-t/um/umn,
BH turun-t/am/urun (dengan a yang tidak diharapkan), SWI
tuxun-t/@m/uxun 'turun-temurun dari generasi ke generasi';

*tali 'tali' (3.4.2.6) dan MB, SWI tali-t/@m/ali, MIN tali-t/um/ali
'tali-temali';

*muda? 'muda, belum matang' > IBN muda 'id.', MB muda, MIN, SWI
mudo 'muda, belum matang; muda (untuk wama)' dan MB uda (seperti
dalam ma? uda 'adik perempuan ibu'), MIN udo 'kakak laki-laki';

*m/ampus/*ampus 'mampus' > MB, BH, JKT m/ampus, MIN m/ampuyh
'mampus', dan MB (h)ampus 'id.', MIN ampuyh 'mampus' (4.3)
bandingkan juga DK dan MB ampus 'pergi';

*nipis/*mipis 'tipis' > MB, SWI tipis, nipis, MIN, IBN nipih, BH nipis, JKT
tipis, dan MIN mipih, IBN mipis, mipaw, mipih (5.7 lema 156);

*udi/k 'ke hulu, daerah hulu' (5.2) dan *m/udi/k 'pergi ke hulu, melawan
arus' (3.5.2); kedua etimon tersebut diturunkan dari MP '(bagian)
belakang', yang masih dicerminkan dalam MB k/@m ludi/an
'kemudian, sesudah itu', MB k@m/udi 'kemudi; pusar-pusar bulu (pada
kuda)', IBN udi 'sesudah, nanti, sesudah itu', bandingkan juga DS
d-udi-e 'sesudah itu'.

Isolek-isolek ini tidak sepadan dalam mencerminkan afiks yang
bersangkutan:
*m/inum/*inum 'minum' > MB, SWI, JKT m/inum, MIN m/inun, BH k/inum

(5.7 lema 40).

Dari antara perangkat di atas, ^m/asak, *m/ati, *m/andi, m/@ntah
(*matah), dan *m/untah tidak memberikan bukti untuk penanda DIV MP
*um-/*(u)m- yang masih hidup: oleh karena tidak satu pun isolek ini yang
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mempunyai bentuk kembar tanpa bentuk tuninan dari afiks ini, perangkat
tersebut mungkin juga telah mempakan bentuk yang dileksikalisasi dalam MP.
Hal yang sama berlaku untuk *t/um/buh: ada bentuk-bentuk yang bertalian
tanpa afiks, tetapi bentuk-bentuk ini mencerminkan MP *tubuii yang muncul
bersama dengan *t/im/buh. Mungkin *t/um/buh dan *tubuh tidak dirasakan
lagi termasuk paradigma morfologis teratur yang sama—keadaan yang mungkin
distimuiasi oleh sinkope *« dalam *t/um/buh (bandingkan 4.6). Dalam MB
m/inum, BH k/inum dsb., isolek-isolek ini tidak sepadan dalam
memperlihatkan m/-. Andaikata BH k/inum tidak disebabkan peminjaman atau
pembentukan balik (bandingkan 5.7 lema 40), perangkat ini mempakan bukti
yang kuat untuk afiks hidup MP *um-/*(u)m-. Perangkat yang lain
memperlihatkan bahwa ada afiks, tetapi, seperti yang telah disebutkan di atas,
perangkat ini tidak memberikan bukti yang tak ambigu untuk afiks hidup pada
tahap MP. MP mungkin sudah mempunyai bentuk kembar yang diwakilkan
dalam perangkat ini.

Catatan

'Konsep VIS dan VID, selain defmisi VIS, VID, VT, dan nomina, dan deskripsi beberapa
afiks MB yang disajikan di sini diambil dari Prentice (1987 dan tidak diterbitkan). Gagasan
untuk membedakan VIS dan VID dengan menguji valensinya dengan verba m@njadi
'menjadi' adalah dari Hein Steinhauer. Kriteria Prentice dan Steinhauer masih belum pasti,
dan belum diuji secara sistematis.

^Defmisi mengenai prakategorial berbeda-beda untuk tiap penulis. Misalnya, defmisi Muhadjir
mencakup morfem akar dengan keanggotaan kelas ganda, komponen reduplikasi (sebagian
atau seluruhnya) yang tidak muncul dalam lingkungan lain (misalnya kuri, grak, dan coddt
mempakan akar prakategorial dalam kata kurekure 'kiira-kura', grakgrikgruk 'bunyi orang
batuk atau masuk angin', dan c@coddt 'kelelawar'), leksem yang menyatakan satuan mata
uang seperti perak 'mpiah' dan bahkan kata pinjaman yang berasal dari frase preposisi dalam
bahasa asalnya (bandingkan alakadar 'alakadar' < AR ala qadr 'sesuai dengan*)- Saya lebih
suka membatasi defmisi tentang prakategorial pada akar yang tidak muncul secara terpisah,
yaitu akar yang hanya muncul dalam tumnan dan dalam kata majemuk. Lebih lanjut, saya
merasa tidak perlu membuat pembagian lebih lanjut untuk kata pinjaman yang berasal dari
bentuk yang kompleks secara morfologis, kata majemuk, atau frase preposisi dalam bahasa
asal, setidak-tidaknya tidak jika kata pinjaman itu dileksikalisasi sepenuhnya dalam bahasa
peminjam, seperti halnya dengan AR ala qadr > MB, JKT alakadar.
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'Afiks lain yang sudah mati adalah MB -@r-, dan -@l-, dan padanannya. Walaupun patut
diakui bahwa afiks ini juga perlu mendapat perhatian dalam mempelajari isolek Melayik
Purba, saya tidak akan membahasnya di sini.

^Meskipun ada bentuk turunan IBN, saya tidak merekonstruksi hambat glotal akhir untuk
sufiks purba ini karena kata seasal Formosa -i/-i tidak memperlihatkan -s, -h, atau •? yang
sepadan, begitu pula kata seasal Filipina tidak memperlihatkan -h atau -? yang sepadan
(Adelaar 1984a:419). Isolek Murut mempunyai suflks fokus-referen -i? (yang digunakan
dalam frase dengan aspek atemporal; Prentice 1971). Hambat glotal akhir sesudah vokal
diperlihatkan dalam banyak bahasa Kalimantan, dan mungkin sekali ini adalah ciri kedaerah-
an (yang, sebagai altematif penjelasan untuk IBN ?, mempengaruhi IBN juga).

^andingkan Hapip; bohump juga berarti 'membeli', bandingkan 5.7 (91).

^hati diterjemahkan dengan 'hati' dalam konteks ini, bukan 'lever', karena hati dianggap
sebagai pusat emosi dalam kebudayaan Melayu.

^Dengan dasar VT yang terdiri dari VIS, VID, dan nomina + kombinasi penanda VT -/ +
-akan, ta- dapat juga mengimgkapkan permintaan, misalnya:
diam 'diam, tinggal' diam 'mendiami' tadiamiakan 'minta 0 tetap tinggal;
kura/j 'kurang' kurafji 'kurangi' takuraijiakan 'minta 0

sedikit dikurangi
bailu 'air' baHui 'beri air' tabaduiakan 'minta 0 diberi air

(disirami)';
hatap 'atap' hatapi 'memasang hatapiakan 'membuatkan at^ untuk 0',

atap pada' tahatapiakan 'minta mengatapi (sst)
untuk O'.

(Dalam data Asfandi tidak ditemukan bentuk tengahan +diamiakan, +kurar]iakan, atau
+bafiuiakan).

®Menurut Ikranagara (1980:137) tidak ada kata seasal untuk MB t®r- dalam JKT>

'Wouk (1980:84) menekankan aspek ketidaksengajaan imtuk t®r- dalam MB Indonesia:
"Implikasi dari keadaan dan pengaruh luar yang tak terungkapkan menyebabkan konstruksi
ini"dan dengan perluasan t®r- pada umumnya-ditautkan dengan konsep stativitas dan
pasivitas, yang mengakibatkan kerancuan tentang signifikansi dasamya";

'"Dalam MB Indonesia, o- muncul apabila pelakunya bukan nama jenis (common noun)
(artinya o- bisa juga muncul dengan pronomina persona ketiga dengan peran pelaku).

"Dalam MB Indonesia, di- bisa juga muncul apabila pelakunya adalah pronomina persona
pertama atau kedua yang didahului "oleh*.
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"Dalam MB, -lah juga sering dipostklitisisasi kepada verba dalam modus imperatif, tetapi
bukan penanda modus imperatif, seperti yang ditunjukkan oleh Aliana et al. untuk SWI
-la(h).

^^s-eko ("s-eko" dalam Ina Anak Kalom dan Hudson) diturunkan dari eko?, kata DS untuk
'ekor'. Penggolong jumlah untuk menghitung orang dengan dasar kata untuk "ekor" tam-
paknya tidak lazim, tetapi ini juga teradapat dalam DK (bandingkan Dunselman) dan dalam
bahasa-bahasa lain di Kalimantan. Kata ini mungkin mewakili generalisasi dari penggolong
sebelumnya untuk binatang sampai pada semua makhluk hidup.

'^Bentuk turunan dari AP *-a dengan makna yang berbeda-beda dalam bahasa Malagasi dan
dalam bahasa-bahasa di Formosa, Filipina, Sulawesi, dan Kalimantan. Wolff merekonstruksi
makna subjungtifnya dengan kata dasar bentuk turunan JW dan Atayal yang bermakna sama
(kedua-duanya penanda subJungtiO- Beliau merekonstruksi AP ""-a ( > JW (n)i, Atayal -a)
dan AP *-ay ( > JW -(n)i, Atayal -ay) sebagai penanda subjungtif yang masing-masing
aktif dan pasif lokal. Bentuk turunan dari AP *-a dan *-ay dengan makna yang berbeda
ialah, misalnya, Timugon Murut -o ( < AP *-a) dan -i ( < AP *-ay) masing-masing
ditambahkan pada verba yang berorientasi pada obyek dan berorientasi pada referen dalam
aspek atemporal (yang digunakan dengan bentuk imperatif, modus naratif, dan verba serial;
fokus referennya mencakup pengorientasian pada penerima~dan lokasi-dalam Timugon
Murut; Prentice 1971:218).

"De Casparis (1956:347) meneijemahkan turunan ini dengan making impotent ('membuat
tidak bertenaga') disebabkan JKT l®^it 'malas (dengan pikiran untuk mendapatkan uang
secara licik tanpa bekeija', tetapi saya lebih suka 'membuat hilang' disebabkan Jawa Kuno
l@t}it 'kelihatan samar-samar dari jauh, menghilang dari pandangan' dan DS atiit, DK
larjit, SUN liijit 'hilang', dan saya merekonstruksi PM *l@t)it 'hilang' berdasarkan bukti
itu.

'^Dalam Asfandi, -an(l) dideskripsikan sebagai sufiks yang muncul dengan VID dan menyata-
kan jamak pelaku, tetapi dari contoh-contoh yang disajikan di sini (beberapa di antaranya
diambil dari Hapip), temyata -an(l) mempunyai penerapan yang lebih luas.

'^Asfandi tidak merinci apakah -an(2) ditambahkan hanya pada VT atau juga pada VID.

''Dalam Aliana et al. tidak ditemukan contoh dengan fonem awal selain b.

"Chaer memberikan pand? sedangkan Muhadjir memberikan pane, tanpa konsonan hambat
glotal (Muhadjir tidak membedakan d dan 6, bandingkan 2.6.1).

^"Tanpa perbedaan makna: lihat Muhadjir 1981:49—50.

^'Dalam deskripsi Moussay ka- -an(2) tidak muncul dengan nomina, yang mungkin disebabkan
pengaruh MB dalam MIN yang Beliau deskripsikan (Moussay 1981:118).
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^Menurut Muhadjir (1981:65-6, 6.10.2-3) sirkumfiks ini juga membentiik nomina abstrak
dari VID ("verba intransitir) dan verba "semitransitif" (6.0), tetapi keempat contoh yang
Beliau berikan (yaitu jahat, jail, p@lit, dan ribut) semuanya dinamakan adjektiva dalam
daftar kata Beliau.

"Walaupun ada perkecualian, yang kesemuanya merupakan kata pinjaman, kebanyakan dari
JW, yaitu k@d@m@nan 'kesenangan, kecintaan', k@ddyanan 'kesukaan', k®rmc@tan
'kemacetan', (dengan dasar d@m@n 'senang, cinta (v)', ddyan 'suka (v)', mac@t 'macet',
semuanya dari JW), dan k@tdma?an 'ketamakan' (dengan dasar tdma 'tamak', dari AR
tamma 'tamak, ingin').

^^Pada him. 105 dan 108 dalam Muhadjir, aji dan diri diacu sebagai prakategorial, tetapi pada
him. 113 dan 94 fjaji (dengan bunyi nasal) dan diri diberikan sebagai VID.

"Menurut Moussay (1981:120) bentuk pa-[nomina]-an menyatakan kolektivitas.

^•\-babuka 'buka puasa' akan diharapkan bersama dengan pabukaan, bandingkan juga MB
b@rbuka (puasa) 'buka puasa'.

^^Saya meragukan validitas contoh Muhadjir yang hanya satu untuk bentuk p@r- -an yang
mengacu kepada alat untuk melakukan tindakan: p@rir)atan 'kenangan'. Bandingkan kalimat
berikut:

ni gui kasi tand^ mati buat p@rif)atan
'Ini saya beri tanda mata untuk kenangan.'

292



BAB VII

Perubahan dari MPP ke MP

Dalam bab ini kita akan menguraikan pelbagai perubahan yang terjadi dalam
evolusi dari MPP ke MP. Para ahli bahasa Austronesia telah memperoieh
cukup banyak pengertian tentang proses perubahan bunyi antara MPP dan
bahasa-bahasa AN sekarang. Pada tataran leksikal tersedia cukup banyak
mated yang direkonstruksi untuk menelusuri perkembangan dari MPP ke MP
sehubungan dengan istilah untuk waktu dalam sehari, arah, bilangan, istilah
kekera batan, pronomina, dan anggota tubuh, dan untuk menyusun daftar 200
kata yang pokok oieh Swadesh untuk MPP (sebagaimana yang dilakukan oleh
Blust, lihat Blust yang akan datang) yang dapat dikontraskan dengan daftar
yang sama untuk MP. Akan tetapi, rekonstruksi morfologi AP/MPP hanya
diusahakan baru-baru ini, dan belum mencapai kesepakatan yang sama di
antara ahli-ahli seperti kesepakatan yang dicapai untuk rekonstruksi fonologi
dan leksikon AP/MPP. Selain itu, usaha untuk merekonstruksi morfologi
AP/MPP sejauh ini pada umumnya berkenaan dengan sistem verbal, dan lebih
khususnya, dengan sistem-fokus verbal. Sistem-fokus ini, walaupun
dicerminkan dengan cukup baik dalam bahasa-bahasa di Formosa, Filipina,
Sulawesi Utara, Kalimantan Timur Laut, dan Madagaskar telah mengalami
beberapa perubahan radikal dalam bahasa-bahasa di Indonesia Barat. Saya
membatasi diri di sini pada perbandingan antara fonologi MPP dan MP
(termasuk struktur kata) dan leksikon.

7.1 Perkembangan fonemis
Perubahan bunyi dari MPP ke MP adalah sebagai berikut.
MPP : MP

a : a d. p : p f! m : m

e : e,a | — *h t : t n : n

i  : i c : c n ; n

u : u k : k 0 : 0
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b  -ay : -ay e. b : b, -p g. r : r
-ey d R
-uy : -i j : d, -t 1 : 1
-iw D : d, -r
-ew : -u z : j h. s : s
-aw : -aw Z

g : g, -k i. q : q
? : 0, -?

c. y : y h : h-/0-,
w : 0-, -w- -0-, -?-0

Contoh:

a. MPP *waRi 'hari; matahari' > *hari (3.1.1.1);
MPP *baRah 'bara' > *bara? (3.1.1.1);
MPP *tenu?un 'tenun' > *t@nun (3.1.1.2);
MPP *seijet 'sengat' > *s@T3@t (3.1.1.2);
MPP *liqeR 'leher' > (3.1.2.1);
MPP *DaReq 'darah' > *darah (3.7.3);
MPP *quluh 'kepala' > *hulu(?) (3.4.2.5).

b. MPP *surjay 'sungai' > *sui)ay (3.2.1);
MPP *batjkay 'bangkai' > *ba7jkay (3.2.1);
MPP *qatey 'hati' > *hati (3.2.3(1));
MPP ̂pajey 'padi' > *padi > MB, MIN, SWI, IBN, JKTpadi 'id.';
MPP *babuy 'babi' > *babi > s.i. babi (tetapi bandingkan juga IBN

babuy, yang mungkin menipakan pinjaman);
MPP *hapuy 'api' > *api (5.7 (143));
MPP VaRiw 'lari' > *lari > MB, BH lari, MIN, IBN lari, ran, SWI

laxi. lari, JKT lari, ran 'id.';
MPP *baRiw 'rasak' > *bari > MB, BH ban/ban 'lalat buah', SWI padi

b@/bari/an 'beras yang telah disimpan lebih dari dua tahun' (be/baxi
'ngengat burung hantu': juga kata seasal?), IBN bari 'apak, pengap',
b@/bari 'lalat buah';

MPP *buRew 'kejar, melarikan diri bum' > *bum (5.7 (69));
MPP *pulaw 'pulau' > *pulaw > JKTpulo i.l. pulaw 'id.';
MPP *panaw 'panau' > *panaw (3.2.2).
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n.b.: Dalam dua contoh, MP memperlihatkan *-? yang tidaK diharapkan di
belakang yang mencerminkan diftong akhir MPP:

MPP *beRey 'beri' > *beri?, dan
MPP "^anDuy 'mandi' > ̂ m/andi? 0-S.2).

c. MPP *qayam 'jinak; main' > *hayam 'binatang piaraan, mainan' (3.3.1);
MPP *bayaD 'bayar' > *bayar (3.3.1);
MPP *sawah 'ular sawah' > *sawa? (3.3.2);
MPP *nawa 'nyawa' > *nawa (3.3.2);
MPP *wakaD 'akar, tanaraan merambat' > (3.1.1.3);
MVV *waDa? '(tidak) ada' > (3.4.2.5).

n.b.: Dalam satu contoh MP mencerminkan *h untuk MPP *w awal:
MPP *waRi 'matahari; hari' > */ian (3.1.1.1).
Kesepadanan MPP *waRi > MB hari menyebabkan Dempwolff

mengajukan hukum bunyi MPP > MB h. meskipun dalam leksem Iain
MB mempunyai 0 untuk MPP w-. Nothofer merekonstruksi dua fonem MJP
buat menjelaskan bentuk turunan MB untuk AP *w-:
MJP *w,- > MB h, dan
MJP *W2- > MB 0.

MJP *w,aRi ( > MB hari) adalah satu-satunya fonem purba yang
berisi *Wi. (kecuali MPP *WiaiR 'air' > *azr, yang mungkin salah cetak
untuk *w^iR, iihat Nothofer him. 165). Alih-alih menganggap MB h- sebagai
bentuk turunan teratur dari MPP *w- (dan MJP saya beranggapan
bahwa MPP *w- menjadi 0 dalam MP (dan MB), dan bahwa dalam beberapa
isoiek, -h- epentetis dimulai di antara vokal-vokal yang sama dalam kata
majemuk *mata + *hari. Dari catatan lapangan Blust tentang SAR, temyata
isoiek ini mempunyai ari 'hari', tetapi matahari 'matahari'. Perkembangan
yang yang sama tampak dalam bahasa Dairi; di sini MPP *w- hilang dalam
ari 'hari', tetapi dipertahankan (antara vokal-vokal yang sama) dalam
matawari 'matahari' (Adelaar 1981:13).

d. MPP *puluq 'puluh' > *puluh (3.4.1.1);
MPP *qatep 'atap' > *hat@p (3.4.1.2);
MPP *taliqa 'telinga' > *tAlir)a(?) (5.7 Iema43);
MPP *matey 'mati' > *mati (5.7 (75));
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MPP *hepat 'empat' > *@mpat (3.4.1.1);
MPP *kutu 'kutu kepala' > *kutu (3.4.1.4);
MPP *pucuk 'puncak' > *pucuk (3.4.1.3);
MPP *cukup 'cukup' > *cu(r])kup (3.4.1.3);
MPP *aku 'aku' > *aku (3.4.2.6).

e. MPP *beRey 'beri' > *b@ri (3.5.1; *-? tak dapat dijelaskan, lihat butir
b di atas);

MPP *tebuh 'tebu' > *t@bu (3.4.2.6);
MPP *kaban 'kawan' > MP *kaban 'kawan, pengikut; kawanan,

kelompok' (3.5.1);
MPP *DuRi 'duri' > *duri? (3.5.2);
MPP *(iu)juhufj 'hidung' > *hidurj (3.5.2; *h- tak dapat dijelaskan);
MPP *anDuy > *mandi? (3.4.2b, 3.5.2, 7.1b n.b.);
MPP *tazem 'tajam' > *taj@m (3.5.3);
MPP *Zual 'jual' > *jual (3.5.3);
MPP *zaqet 'jahat' > *jah@t (3.1.1.5 KTt.);
MPP *pajey 'padi' > *padi (lihat butir b di atas);
MPP *derjeR 'dengar' > *d@Jj@r (5.7 lema 44);
MPP 'kunyit' > 'kunyit; kuning'(3.6.1.2; lihat 3.4.2.2

untuk MPP *-y > JKT r dalam lal@r, pus@r, dan ul@r, dan JKT
d/t dalam anud/anut);

MPP *bayaD 'bayar' > *bayar
MPP *wakaD 'akar, tanaman merambat' > *akar (3.1.1.3);
MPP 'lutut' > (3.10);
MPP *lebleb 'membenamkan, membanjiri' > *l@l@p 'menyelam,

menghilang' > MB l@lap 'hilang; lelap, nyenyak', MIN lalo 'tidur',
JKT l@l@p 'tenggelam,';

MPP *zegzeg 'berdiri kokoh' > *j^@k 'injak; jejak kaki' > MB j@jak,
MIN jaja, BH jajak, SWT j@ja , (JKT j@jak 'jejak kaki' pasti
merupakan pinjaman; *j@j@k mungkin berkaitan dengan * s(§ij@k,
bandingkan 4.3.2)

f. MPP *kami 'kami' > *kami (3.6.1.1);

MPP *mata 'mata' > *mata (3.4.1.2);
MPP *tazem 'tajam' > *taj@m (3.5.3);
MPP *naneq 'nanah' > *nanah (3.6.1.2);
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MPP *namuk 'nyamuk' > *namuk (3.6.1.3);
MPP *anam 'anyam' > *amm (3.6.1.3);
MPP 'nganga (mulut)' > * a a() 'nganga' (3.6.1.4);
MPP 'langit' > */a/7/r (3.6.1.4);
MPP *tanem 'tanam' > *tan@m (3.6.3.1);
MPP *bulan 'bulan' > *bulan (3.6.3.2);

*DirjDii] 'dinding' > *dindiij

g. MPP *limah 'lima; tangan' > *lima? 'lima' (3.7.1);
MPP *tuqela(n) 'tulang' > *tulai] (3.7.1);
MPP *Rumaq 'rumah' > *rumah (3.1.1.3);
MPP *beReqat 'penting, berat' > *b@rat (3.7.3);
MPP *rantaw 'teluk; pergi ke pesisir' > *rantaw 'pesisir, teluk, negeri

asing' (3.2.2);
MPP *ukur 'ukur' > *iikur 'ukur, uji; meramalkan' > MB, BH, JKT

ukur, SWI ukur 'ukur', MIN M^«?"ukuran, IBN ukur 'kemujuran,
kesempatan', dan t)-ukur 'uji (kemujuran seseorang), meramalkan'.

h. MPP *salaq 'kesalahan' > *salah 'bersalah' (3.1.1.1);
MPP *tasik 'laut' > *tasik 'laut' (3.4.2.3);
MPP ta?as 'atas' > "^atas (3.8.2).

i. MPP *qihu 'hiu' > *hiu? (3.9.1);
MPP *taqun 'tahun' > *tahun (3.4.1.2);
MPP *suqsaq 'kesusahan, kekhawatiran' (Dtmp. memberikan MPP *susaq,

tetapi bandingkan Karo suhsah 'sulit, susah') > *susah 'sulit, sudah'
(3.9.3);

MPP *daqan 'dahan' > *dahan (5.7 lema 113);
MPP *haliq 'pergi, pindah' > *alih 'pindah, tukar' > MB, BH alih, MIN

alim, SWI aimh) 'id.', IBN alih 'membalik';
MPP *hepat 'empat' > *@mpat (3.4.1.1);
MPP *tuhed 'lutut' > *tu0@t (3.10);
MPP *Duha 'dua' > *dua (3.1.1.3);
MPP nahud 'ke laut' > *laut 'id.' (5.7 (124));
MPP *tebuh 'tebu' > *t@bu (3.4.2.6);
MPP *qumah 'huma' > *huma(?) (3.2.3, 3.4.2.5);
MPP ""kitah 'kita' > *kita? (3.2.3; 3.4.2.4);
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MPP *paRih 'ikanpari' > *pari? (3.4.2.4);
MPP *ha(n)teD 'mengantarkan' > *hant@(rt) > MB hantar, SWI antat,

antar, JKT ant r;

MPP *hiRup 'hirup' > *hinip (3.9.1);
MPP *?enem *enam' > *@n@m (3.1.1.5);
MPP *a ta?as 'atas' > *atas (3.8.2);
MPP *be(n)ti is 'betis' > *b@tis 'bagian kaki antara lutut dan pergelangan

kaki' (5.6.5);
MPP *Datu 'kepala, ketua' > *datu 'kepala adat' (3.4.2.4); (bandingkan

juga MPP *mata4> 'mata' > *mata (3.4.1.2);
MPP *kutu<f) 'kutu kepala' > *kutu (3.4.1.4)).

7.2 Perkembangan fonotaktis

7.2.1 Dalam MP tidak ada konsonan hambat bersuara akhir atau palatal
bersuara akhir: MPP *-b, *-d, dan *-g menjadi awasuara, MPP *-D menjadi
*r, dan MPP *-j menjadi *t (7.1.e)

7.2.2 Gugus konsonan MPP disingkat
a. Gugus konsonan disingkat menjadi komponen kedua, kecuali jika komponen

pertamanya adalah nasal; misalnya:
MPP *zegzege > *j(^@k (7.1e);
MPP *bejbej 'melilit' > *b@b@t 'membalut' > MB b@bat, BH b(d?at

'setagen; membalut', MIN babe? 'ikat pinggang', SWI b@bat
'membalut; ikat pinggang';

MPP 'bubur' > *bubur (3.1.2.4)-,
MPP *suqsaq 'kesusahan, kekhawatiran' > *susah 'sulit, susah' (3.9.3);
MPP *tektek 'memotong' > *t@t@k 'memotong-motong' (3.4.2.3).

b. Nasal heterorgan menjadi homorgan dengan konsonan hambat yang
mengikutinya; misalnya:
MPP *DemDem 'pikir, diam' > *d@nd@m 'dendam; rindu' > MB

d@ndam, SWI d@ndam. d@mdam (m tengah tak dapat dijelaskan),
MIN, BH dandam, JKT d@nd@m 'id.', IBN d@ndam 'permusuhan';

MPP *Dijjdiq 'dinding' > *dindi (3.1.2.1);
MPP *gemgem 'genggam' > *g@T}g@m 'genggam, kepalan' (bandingkan

7.3.7, him. 301);
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MPP *par)uDan 'pandan' > *pandan (4.6);
MPP *n(iu)pi 'impian' > *impi 'bermimpi' (3.4.1.1).

7.2.3 Penyingkatan silabel terdapal dalam leksem yang mengandung lebih
dari dua silabel (ini adalah proses yang berlangsung terus-menerus dari MPP
sampai pada isolek-isolek sekarang). Ada tiga cara terjadinya penyingkatan
silabel:

a. kontraksi vokal dalam leksem yang mengandung lebih dari dua silabel: lihat
4.5;

b. sinkope vokal kedua dari akhir dalam leksem bersuku tiga: lihat 4.6;
c. hilangnya MPP *'(h/q/?/0)a awal: lihat 3.1.3.3.

7.2.4 MPP *a dan *e berpadu dalam MP *a di depan *-h; misalnya:
MPP *salaq 'kesalahan' > ̂ salah 'bersalah' (3.1.1.1);
MPP ̂suqsaq > *susah (lihat butir 7.2.2 a);
MPP *Dareq 'darah'> *darah (3.7.3);
MPP 'nanah' > *nanah

MPP *taneq 'tanah' > *tanah > JKT tane, SWI tana(h), i.l. tanah.

7.2.5 MP tidak mempunyai deretan *(h)@ - awal + konsonan hambat (4.2
dan Cat. 1). Sepadan dengan deretan awal MPP yang terdiri dari (laringal +)
*e(N)- + hambat, MP selalu mempunyai *(h)@N- + konsonan hambat.
Misalnya:

M?P *hepat 'empat' > *@mp£ir (3.4.1.1);
MPP *e(N)bun 'embun' > *@mbun (3.1.2.4);
MPP *e(N)[aq 'mentah' > *m/@ntah (3.6.2);
MPP *qe(N)iut 'kentut' > *k/@ntur > MB, SWI, JKT k@ntut. MIN

kantuy?, BH kantut 'id.', IBN k@ntut 'berkentut'.

7.2.6 Semivokal awal MPP hilang. Di antara vokal, MPP *y dipertahankan
dalam posisi *(a,u) (*a,u), dan MPP *w dipertahankan pada posisi *a *a.
Pada akhir leksem, semivokal MPP muncul sebagai bagian dari diftong (lihat
butir 7.1b).
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7.3 Penggantian leksikal
Perkembangan dalam perubahan leksikal yang terjadi antara MPP dan MP
akan diselidiki menurut bidang semantis dari leksem terkait.

7.3.1 Dua istilah MPP yang mengacu kepada waktu dalam sehari telah
direkonstruksi berdasarkan perangkat kata seasal yang tersebar luas: MPP
*Rabii 'petang' dan MPP *beRrji 'malam'. MPP "^Rabii dan *beRT]i
masing-masing digantikan oleh MP k@-l@(h0)@m *hari dan *ma-l@(h0)@m.
Belum ada rekonstruksi MPP yang meyakinkan yang telah diajukan untuk
'pagi' atau 'sore'.

7.3.2 Blust (1980c:220) mengajukan empat istilah arah MPP; dua diantaranya
sebetulnya nama angin:
MPP *lahud 'ke laut' > *laut 'id.' (5.2.2; 5.7 (124))

MPP *habaRat 'monsun barat laut' > *barat 'id.' ( > MB barat 'barat')
MPP *timuR 'monsun tenggara' > *timur 'id.' ( > MB timur 'timur')
MPP *Daya 'ke pedalaman' > *daya? 'id.' (5.2.2)

MP *barat dan *timur masih merupakan nama angin monsun: MB
barat dan timur tidak mempunyai kata seasal yang dapat dipercaya dalam
isolek-isolek lain, yang tidak memungkinkan kita menetapkan makna 'barat'
dan 'timur' untuk bentuk MPnya (lihat 5.2.2).

7.3.3 Dalam sistem bilangan, MP menggantikan istilah MPP yang asli untuk
'tujuh', 'delapan', dan 'sembilan'. Bandingkan:
MPP *pitu 'tujuh' vs. *tujuh
MPP *walu 'delapan' *dua(?)-alap-an
MPP 'sembilan' * (@)sa ?-ambil-an. *(@)sa ?-alap-

an

Untuk yang lainnya, bilangan MPP dan sistem bilangannya diturunkan secara
teratur dari MPP (5.3.1—2).

7.3.4 Istilah kekerabatan berikut adalah khas MP dan tidak diturunkan dari

bentuk MPP dengan bentuk turunan yang tersebar luas:
MPP — vs. *(@m)pu - hiarj 'nenek moyang'
MPP *e(jj)pu 'istilah resiprokal

untuk kakek/nenek dan cucu' *nini? 'kakek/nenek'
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MPP *ama, *t-ama 'ayah' *apa(?)
MPP *ina, *t-ina 'ibu' *(@)ma(?)
MPP *mak(a,e,i.u)mpu 'cucu' *cucu

7.3.5 Tidak terjadi penggantian leksikal dalam sistem pronomina persona,
walaupun penanda persona MPP (*i dan *si) sebagian telah hilang,
bandingkan:

MPP *(i)aku '(pers. pertama t.)' > *aku, *ku-/*-ku
MPP *(i)kita '(pers. pertama j. inkl.)' *kita?
MPP *(i)kami '(pers, pertama j. ekskl.)' *kami
MPP *(i)kahu '(pers. kedua t.) *kau
MPP *(i)kamu '(pers, kedua j.)' *kamu(?); *-mu(?) (t. dan j.)
MPP *(si)ia '(pers, ketiga t.) *ia, -*na
MPP *(si)iDa '(pers. ketiga j.) *sida ?

(Blust 1977a: 11)

MP mempertahankan demonstrativa MPP:

MPP *qi-ini 'ini *(i)ni(?)
MPP *qi-tu 'itu (dekat pendengar)' *(i)tu(?)
MPP *qi-na 'itu (jatuh)' *(i)na(n)*(a)na(?)

Hilangnya MPP *q dalam bentuk turunan MP tak dapat dijeiaskan.

Pronomina lokatif juga pada dasamya merupakan turunan kata lokatif
MPP, walaupun keduanya tidak mempunyai makna yang sama untuk persona
kedua dan tidak sepadan dalam persona ketiga. Dalam beberapa hal, kata
lokatif IBN lebih sepadan dengan kata lokatif MPP daripada kata lokatif yang
direkonstruksi untuk MP (banding kan IBN ditu? 'sini', dia? 'situ', dan diin
'nun'). Bandingkan:

MPP *di-ni 'sini' > *(?)ini(?) 'sini'
MPP *di-tu 'sini' *(?)(i)tu(?) 'situ'
MPP *di-a 'situ'(Blust 1970) *(?)(i)na(n)/

*(?)-(a)na(?) 'nun' (5.5.2.2)
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Dari lima pronomina interogatif yang direkonstruksi, dua diantaranya
adalah inovasi, dan yang satu tidak mempunyai rekonstruksi MPP yang
sepadan:

MPP *mana 'bagaimana?' > *mana(?) 'mana?'

MPP *i-nu 'di mana?' vs. *-mana(?)

MPP *apa 'apa?' > *apa

MPP *(i)sai 'siapa?' vs. *si-apa
*sai

7.3.6 Dalam bidang anggota tubuh, rekonstruksi MP berikut bukan bentuk
turunan dari istilah MPP dengan makna yang sama:
(anggota tubuh bagian dalam)
MPP *tian 'perut' vs. *p@rut {*tian 'uterus*)
MPP *t-in-aqi 'usus* *p@rut
MPP *pusuq 'jantung' *jantur]

(kepala)
MPP *baSaq-baSaq 'mulut*
MPP *(l,n,Tj,q)ipen, *(fj)isi 'gigi'
MPP *buS(ue)k 'rambut kepala'

(tubuh)
MPP HikuD 'punggung'
MPP *lambuq 'rusuk'

*mulut 'bibir; mulut'

*gigi
*rambut/*bu0 (ue)k

"^bAlakaij
*rusuk

(tungkai dan lengan)
MPP *qaqay/*waqay 'kaki' *kaki
MPP *(qa-)lima/*kamay 'tangan' *tafjan

(anggota tubuh binatang)
MPP *panij 'sayap'
MPP *suijut 'jungur'

*sayap

*juT}ur

n.b.

1. Pergeseran makna teijadi dalam MPP *tian 'perut' > 'uterus'
2. Dempwolff merekonstruksi MPP *p@liR hanya berdasarkan dua padanan.
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MB p@lir dan JWp@li, kedua-duanya dinamakannya 'penis'. Sebetulnya
hanya p@li yang mempunyai makna ini: MB p@lir berarti 'buah zakar' dan
mencerminkan *p@lir 'id.' (3.1.2.3).

3. Untuk dua konsep telah dibuat rekonstniksi MP, tetapi tidak ada kesepadan-
an MPP yang mantap:
*pu0(uS)t 'vagina', dan
*dagu? 'dagu'.

7.3.7 Dalam daftar 200 kata pokok Swadesh untuk MP (5.7) terjadi
penggantian ieksikal berikut:

Indonesia MPP MP

(1) tangan *(qa-)linia/*kaniay ♦taqan
(4) kaki *qaqay/*waqay *kaki
(5) berjalan, *laka(dt)/*lakaw/

pergi *panaw/*lampa(f3?) *(mb)Ar-jalan
(8) belok *bilii3/*ileq/ ♦biluk

'''li(u)liu
(9) renang *lar]uy/*naT3uy *(mb)A-rabai] (tapi

bandingkan 5.7, pen-
jelasan untuk lema 9)

(10) kotor '•'cemeD/*daki/*ma-iIaq *kamah/'''kumuh
(13) perut *tian *p@rut
(16) usus *t-in-aqi *p@rut
(30) mulut ♦bahaq-bahaq ♦mulut

(31) gigi *(l,n,t],q)ipen,
*(i3)isi *gigi

(41) gigit *kaRat/*katkat/
*ketket/'''kitkit/
*kutkut/*kete(b,p) ♦gigit

(46) lihat ♦kita ♦lihat
(51) duduk *untud/*tubat] ♦duduk
(53) orang *tau/*tau-mataq ♦uraq (tapi bandingka

5.7, penjelasan untuk
lema 53)

(57) suami *qasawa/*bana ♦laki
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(58) istri ♦qasawa *bini

(59) ibu *(t-)lnah *(@)ma(?)/*indu?(*ina)
(60) ayah *(t-)amah *apa(?)
(69) berburuh ♦qanup ♦bum

(70) memanah *panaq *timbak/*panah
(73) curi ♦takaw ♦mail

(77) garuk ♦kaRaw, *garut *garu /*garut/*garuk
(82) tumpul *pu(n)dul/ *dumpel ♦tumpul
(87) bengkak ♦baReq ♦b@Okak
(89) genggam ♦gemgem *P@gar)
(94) lempar ♦tudaq ♦limpar
(97) burung ♦manuk ♦buruT]

(100) sayap ♦panij ♦sayap
(101) terbang ♦Rebek ♦tAr(@)baT3
(102) tikus ♦labaw ♦tikus

(104) lemak *mei]ak/*minakh ♦l@m@k
(107) ulat, cacing *kalati/*(qali-)wati ♦hul@t/^cacir)
(118) rumput *baliji ♦rumput

(121) pasir *qenay/*benaqi ♦pasir
(130) bintang *bi(n)tuqen ♦bintaq
(131) awan ♦Rabun ♦a(bw)an
(134) guntur, guruh *kuDug/*ru(f3)guq ♦guntur/^guruh
(140) kering *(ma-)RaT3aw ♦k@rii]
(145) asap ♦anus/ *qasu/ *ebei ♦as@p
(151) hijau *(nia-)iselem ♦hijaw
(152) kecil *Dikiq/*keDi/*keDik ♦k@cil/^k@cik
(155) panjang *anaduq/*adaduq ♦panjaq
(159) lebar *(ma-)lawa ♦libar

(161) malu *(ma-)hiaq ♦malu

(164) baik *(nia-)pia/*dia ♦baik

(167) malam ♦beRrji-n ♦ma-l@(h</»)@m
(179) dekat ♦azani ♦d@k@t/^(h)ampiq
(181) di mana *i-nu ♦-mana(?)
(190) lain *duma ♦buk n

(191) semua ♦amin ♦habis

(195) tidak *diaq/*qazi ♦-da?
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Dalam dua belas leksem, dua konstruksi muncul dalam daftar MP, yang satu
tidak mencerminkan rekonstniksi MPP yang sepadan dalam daftar Swadesh:

Indonesia MPP MP

(26) rambut kepala *buh(ue)k ♦rambut/'''bu0(u@)k
(38) kunyah *mamaq ♦mamah/^kunah
(39) memasak *nasuk/*tanek/

*Zakan ♦masak/^tan@k
(71) tusuk,tikam ♦suksuk ♦tusuk/+tik@m
(72) pukul *palu ♦pukul/^palu?
(78) potong, bacok *tektek/*taRaq ♦t@t@k/^putui3
(93) tumbuk '''TukTuk/*bayu ♦tumbuk/♦tutuk
(95) jatuh *ka-nabuq/

*ma-nabuq ♦Jatuh/^labuh
(103) daging *hesi/*isi ♦isi?/^dagii]
(144) bakar *tunu ♦bakar/^tunu
(153) besar, ray a *(ma-)Raya ♦b@sar/^raya
(189) siapa *(i)sai ♦si-apa/^sai

n.b.
1. */- dalam MP *tusuk tak dapat dijelaskan (disebabkan disimilasi regresif?)
2. Beberapa leksem purba dasar dalam MPP mempunyai bentuk turunan MP,

tetapi leksem ini mungkin bukan bagian dari kosakata dasar MP:
(7) MPP '^maRi 'kemari' > *mari(?) 'kemari; ke sini' > MB mari 'marl

sini!' MB, JKT k@/mari, MIN, BH ka/mari 'ke sini' (mungkin
berhubungan dengan MB d/ari (d- < *di-?), SWI g/axi (g- tak dapat
dijelaskan), IBN ari 'dari');

(10) MPP *cemeD 'kotor' > *c@m@r > MB c@mar, MIN cama;
MPP *daki 'daki' > *daki (3.4.2.4);

(11) MPP *abiik 'abu' > ''^abuk > MB, IBN abuk, SWI abue?;
(44) MPP 'dengar' > *diT)a > IBN diija;
(88) MPP *peRes 'peras' > *p@r@s > JKT p@r@s;
(89) MPP *gemgem 'genggam' > *g@f3g@m 'genggam; kepalan' > MB

g@ijgam, MIN gafjgam, JKT g@rjg@m '(genggam) kepalan', MIN
gafjgam, SWI g@fjgam 'kepalan', IBN g@f3gam '1. lebar kepalan; 2.
segenggam';
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(112) MPP *buRuk 'busuk' > *buruk 'busuk' (5.7 lema 122);
(148) MPP *burak 'putih' (Blust 1971) > *burak > IBN burak;
(168) MPP *qalejaw 'hari' > *andaw 'hari, siang' (5.1.2);

3. Beberapa leksem purba dasar dalam MPP mempunyai bentuk turunan yang
mengalami pergeseran makna:
(14) MPP *tian 'perut' > *tian 'uterus' (7.3.6);
(21) MPP *DemDem 'pikir, diam' > *d@nd@m 'dendam' (7.2.2b);
(54) MPP *(ma-)Ruanay 'pria' > *mA(r)(w)anay 'saudara laki-laki (wanita

berbicara)' (5.4.5);
(55) MPP *b-in-ahi 'wanita' > '^bini 'bini, istri' (5.7 lema 55);
(70) MPP *panaq 'memanah' > *panah 'panah' (5.7 lema 70; JKTpan^,

i.l. panah';
(87) MPP *baReq 'bengkak' > *barah 'abses' > MB, MIN barah, SWI

baxa(h);
(97) MPP *manuk 'burung' > *manuk 'unggas piaraan' > BH, IBN

manuk;

(104) MPP *mirkik 'lemak' > *minak '1. minyak; 2. lemak';
(123) MPP *aluR 'alir' > *alur 'alur atau arus (?) di sungai' > MB alur,

MIN alue, SWI alur/an 'alur', BH alur 'lekuk memanjang', IBN alur
'arus di sungai';

(194) MPP *mana 'bagaimana' > *mana(?) 'mana' (5.5.2.2-4-6).

4. Hilangnya batas morfem dan perubahan bentuk lainnya muncul dalam
leksem MP berikut:

(2) MPP *kiwa 'kiri' > *kiba? (dengan *-b- yang tak diduga);
(35) MPP *(m-)utaq 'muntah' > *m/untah (5.7(35);
(36) MPP *luZaq 'meludah' > *ludah (dengan *d untuk *y yang diduga,

5.7(36));
(37) MPP *ka?en 'makan' > *ma/kan (atau '^m/akan?) (3.6.1.1);
(50) MPP *(mi-)hepi, *nipi, *nupi 'bermimpi' > *impi (3.4.1.1);
(76) *(ma-)quDip 'hidup' > *hidup (4.4 dan 5.7 lema 76);
(137) *hiup 'tiup' > *t/iup (5.7 137).
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BAB vm

Kesimpulan

8.1 Hasil-hasil

Dalam bab-bab sebelumnya saya berusaha merekonstruksi MP. Saya bisa
menunjukkan bahwa beberapa isolek Melayik masih memperlihatkan retensi
yang hilang dalam MB. Di antaranya, bunyi pepet silabel akhir dalam JKT
diperlihatkan sebagai retensi dari MPP, dan bunyi pepet yang sepadan
direkonstruksi untuk MP. Konsekuensi lebih lanjut dari kenyataan bahwa
bunyi pepet JKT adalah retensi (alih-alih fonem pinjaman) ialah bahwa jika
leksem dalam isolek-isolek Melayik mempunyai bentuk yang sepadan dengan
bunyi pepet silabel akhir dalam bahasa Jawa, bentuk ini mungkin dipinjam
dari JKT ke dalam bahasa Jawa. Bagaimanapun juga tidak ada dasar untuk
otomatis menganggap bahwa kesepadanan bahasa Jawa pasti diwariskan
disebabkan bunyi pepet silabel akhir. Mungkin padanan itu adalah leksem
Melayik asli yang masuk ke dalam bahasa Jawa melalui JKT, atau melalui
isolek Melayik lain yang mempertahankan bunyi pepet pada tahap terdahulu.
Ini mungkin pada akhimya memberikan penjelasan mengenai saling pengaruh
antara isolek-isolek Melayik dan bahasa Jawa. Kami memperlihatkan juga
bahwa, walaupun ada perbedaan rlx dalam SWI, ini tidak mencerminkan
perbedaan MPP yang diandaikan dan bahwa SWI r adalah inovasi.

Penyelidikan tentang struktur kata MP telah menghasilkan beberapa
pengertian yang saya harap akan terbukti berguna sebagai ujian terhadap
pewarisan unsur-unsur leksikal. Misalnya, ada kecenderungan yang kuat
terhadap harmoni Jenis artikulasi untuk konsonan-konsonan homorgan pada
awal silabel dalam leksem (bersuku dua). Lagi pula, mungkin leksem MP
dengan deretan *-im atau *-ip akhir tidak muncul. Ini akan menjelaskan
metatesis dalam *hidup ( < MPP *quDip) yang diusulkan sebagai kriteria
untuk mengelompokkan isolek-isolek Melayik bersama dengan beberapa
bahasa yang lain (Blust 1981:463).

Pada tataran morfologi, di antaranya, tampaknya (selain sebuah sufiks
transitif *-1) MP mungkin mempunyai penanda subjungtif *-a. Prefiks yang
berorientasi pada pasien yang menurunkan di- pada setiap isolek tidak muncul.
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Rekonstniksi leksikal yang telah saya buat dimaksudkan untuk
memperlihatkan kesepadanan bunyi di antara isolek-isolek Melayik, dan untuk
menyajikan cukup banyak korpus kosakata dasar dalam MP. Dalam sejumlah
leksem, saya telah membuat koreksi terhadap rekonstniksi leksikal (MPP)
pada peringkat yang lebih tinggi.

8.2 Subklasiflkasi

Sulit untuk membuat subklasiflkasi yang rinci tentang isolek-isolek Melayik
berdasarkan kajian ini. Perbedaan utama antara isolek-isolek ini bisa
merupakan retensi, atau inovasi yang tidak terpisah dari kelompok isolek
tertentu. Perbedaan demikian tidak bisa memberikan bukti untuk membuat

argumen mengenai pengelompokan. Ini terutama jelas dari perbedaan
fonologis isolek-isolek ini. Beberapa ciri (misalnya, JKT @ |_K', IBN b \ a_a,
MIN dan BH i/u dalam silabel ketiga dari akhir) adalah retensi dari MP dan
MPP. Ciri-ciri lain adalah inovasi idiosinkratis (misalnya SWI r vs x,
diftongisasi IBN untuk silabel akhir), atau inovasi yang cukup barn yang
tampaknya sama tetapi, setelah diteliti dengan cermat, temyata tidak berkaitan
(misalnya, diftongisasi vokal dalam silabel akhir, yang dalam MIN dan SWI
berlawanan, dan yang tidak terdapat dalam semua subdialek MIN, atau tidak
dalam bentuk yang sama). Perbandingan pada tataran leksikon dan morfologi
menghasilkan gambaran yang agak berbeda: IBN dipilih sebagai isolek yang
mengalami perkembangan yang agak berbeda dari isolek-isolek lain. Akan
tetapi, sebagai isolek Kalimantan yang asli pedalaman, IBN, dari keenam
isolek ini, paling sedikit mendapat pengaruh yang telah lama ada dan beragam
(Sanskerta, Jawa, Arab, Portugis) yang mempunyai efek yang begitu bersatu
pada isolek-isolek Melayik pada umumnya.' Dalam IBN, interferensi dari MB
mulai memainkan peranan penting hanya pada satu setengah abad terakhir ini.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau IBN memperlihatkan beberapa
perbedaan morfologis, dan kalau isolek ini mempunyai persentase kata seasal
yang rendah terhadap isolek-isolek Melayik yang lain. Dan, sebaliknya tidak
mengherankan juga bahwa SWI dan JKT tampaknya jauh lebih dekat dengan
MB daripada BH atau IBN. Untuk penutur SWI dan JKT, MB jauh lebih
merupakan dialek normatif daripada bagi penutur IBN, MIN, dan BH.

Mungkin isolek-isolek Dayak Melayik membentuk cabang tersendiri di
dalam kelompok bahasa Melayik, dan bahwa SWI dan JKT lebih berkaitan
erat kepada MB daripada isolek-isolek lain. Akan tetapi, dengan
mempertimbangkan efek yang menyimpang yang diperlihatkan isolek-isolek
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lain secara bersama-sama, dan dengan meringkas pertimbangan-pertimbangan
di atas, tampaknya terlalu pagi untuk membuat klasifikasi internal isolek-isolek
Melayik.

8.3 Tanah air MP

Kita tidak tahu persis mengenai tanah air asli penutur Melayik Purba. Kern
(1917:119-20) menyebutkan Semenanjung Malaya sebagai tanah air yang
paling mungkin untuk orang-orang Melayik Purba ("orang-orang Melayu"
dalam karangannya), tidak termasuk Sumatera karena adanya kata MB
s@lat/an (yang berarti 'selat' sekaligus 'selatan', bandingkan 5.2.1). Beliau
menganggap migrasi sebelumnya dari Kalimantan ke Semenanjung Malaya
sebagai hal yang tidak mungkin, terutama karena orang akan bertanya
mengapa bangsa yang tinggal di satu bagian di Kalimantan bersusah-susah
untuk bermigrasi ke negeri asing sebelum mereka mendiami sisa pulau yang
belum padat penduduknya dan yang subur. Sebaliknya, orang akan
memperkirakan adanya tekanan dari luar untuk penyebaran demikian ke negeri
asing, dan Kern beranggapan bahwa tekanan ini terdapat di daratan Asia
Tenggara.

Bangsa-bangsa yang tinggal di situ telah mendesak ke luar keturunan
Austronesia sebelumnya. Bahwa keturunan Austronesia ini pemah tinggal di
situ masih bisa dibuktikan oleh sejumlah kata pinjaman dari isolek Austronesia
dalam bahasa Kamboja, Annamite, dan Thai, "jauh lebih banyak daripada
yang dapat dijelaskan dari keadaan sekarang dalam bahasa-bahasa di Melayu
Polinesia [baca Austronesia]" daratan (halaman 120). Dengan kata lain. Kern
percaya bahwa bangsa-bangsa Austronesia pada mulanya tinggal di daratan
Asia Tenggara, dan didesak ke luar dari situ oleh bangsa-bangsa yang
sekarang tinggal di situ. Beberapa di antaranya, nenek moyang penutur isolek-
isolek Melayik sekarang, pergi ke Semenanjung Malaya, dan dari situ
beberapa di antaranya migrasi ke daerah-daerah lain seperti Sumatera dan
Kalimantan.

Ada beberapa alasan untuk tidak menerima teori migrasi Kern.
Sehubungan dengan asumsinya bahwa tanah air Austronesia berada di daratan
Asia Tenggara, saya mengacu kepada studi yang lebih baru tentang masalah
ini (Dyen 1965; Dahl 1976). Cukup dikatakan bahwa ahli-ahli bahasa
Austronesia sekarang pada umumnya percaya bahwa orang-orang Austronesia
purba menyebar dari Taiwan ke bagian-bagian lain kawasan Austronesia, dan
bukan dari daratan Asia Tenggara ke Asia Tenggara dan Oceania. Argumen
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yang menentang asumsi Kem bahwa Semenanjung Malaya adalah tanah air
Melayik yang asli sebelum terjadi migrasi ke Sumatra dan Kalimantan adalah
sebagai berikut. Istilah s@lat/an menggantikan istilah arah sebelunmya
*daya?, yang sebetulnya mempunyai makna yang sangat berlawanan dan, jika
benar, menunjukkan tanah air Melayik yang pedalamannya terletak di sebelah
Selatan, dan laut di sebelah Utara (bandingkan 5..2.2). Lagi pula, cara
kebanyakan bangsa Melayu Polinesia bermigrasi atau memperluas daerah
mereka adalah lewat laut dan bukan lewat darat. Penutur isolek-isolek Melayik
mungkin tak terkendali, dinilai dari tradisi berlayar di laut dari banyak di
antara mereka. Tidak ada alasan mengapa orang-orang Melayik Purba yang
tinggal di bagian Kalimantan akan lebih suka perluasan daerah di pedalaman
Kalimantan yang hampir tak terjangkau daripada perluasan maritim.
Semenanjung Malaya memperlihatkan pola demografis yang khas dari orang-
orang pesisir (orang-orang Melayu) yang maju secara teknis dalam proses
mendesak keturunan Austronesia (Orang Asli, beberapa di antaranya masih
merupakan penutur bahasa-bahasa Austro-Asiatika) yang kurang maju
teknologinya ke pedalaman yang lebih dalam.

Di Kalimantan, perpindahan penduduk yang sama dapat diamati,
walaupun di sini orang-orang Melayu dan Cina belum menembus pedalaman
itu yang begitu dalam. Akan tetapi, perbedaan penting antara Semenanjung
Malaya dan Kalimantan adalah bahwa beberapa suku Dayak asli di pedalaman
juga penutur isolek Melayik, yaitu penutur Dayak Melayik. (Orang Dayak
Iban dengan perluasan mereka akhir-akhir ini ke pesisir agak merupakan
perkecualian dalam hal ini). Jadi, sementara dalam dua kasus orang Melayu
(dan Cina) telah mendiami pesisir dan perlahan-lahan memperluas ke
pedalaman, beberapa orang pedalaman yang tertekan di Kalimantan Barat itu
sendiri adalah penutur isolek Melayik. Isolek-isolek Melayik ini adalah asli,
dan bukan merupakan basil pergeseran bahasa seperti halnya beberapa isolek
Melayik yang dipakai di Indonesia Timur. Keaslian isolek-isolek Melayik ini
dibuktikan oleh budaya Kalimantan yang khas pedalaman dan oleh bahasa-
bahasa mereka. Ini memperlihatkan banyak variasi di antara isolek-isolek itu
sendiri, dan hampir tidak mengalami pengaruh Sanskerta atau Arab, yang
berkontradiksi dengan isolek-isolek Melayik yang lain. Kenyataan di atas
memperlihatkan bahwa Kalimantan perlu dipertimbangkan secara serius
sebagai kemungkinan tanah air Melayik Purba.^ Prentice (1978:19) percaya
bahwa inti bahasa Melayu terletak di daerah di sekitar dua sisi Selat Malaka,
dan Beliau menganggap isolek-isolek Melayu pesisir di Kalimantan sebagai
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cabang yang bam. Ini tidak berkontradiksi dengan kemungkinan Kalimantan
sebagai tanah air Melayik Purba, karena pemakaian istilah "Melayu" oleh
Prentice tidak mencakup isolek-isolek Dayak Melayik. Mungkin beberapa
isolek Melayu pesisir di Kalimantan adalah basil dari migrasi balik, dan bahwa
isolek-isolek tersebut diperkenalkan dari Semenanjung Malaya.'

8.4 Saran-saran untuk penelitian lebih lanjut
Diperlukan lebih banyak materi untuk membuat studi historis-komparatif yang
lebih akurat tentang isolek-isolek Melayik. Jarang ada isolek Melayik yang
tidak memerlukan deskripsi gramatikal dan leksikal yang lengkap, dan tugas
yang besar menunggu mereka yang tertarik pada deskripsi, klasifikasi, atau
perbandingan isolek-isolek Melayik di Semenanjung Malaya, pesisir Sumatera,
Kalimantan, atau Jawa, atau Indonesia Timur. Namun, walaupun begitu, jelas
isolek-isolek seperti Dayak Melayik atau Bacan memperlihatkan lebih banyak
retensi daripada yang lainnya. Isolek-isolek ini tidak mendapat pengamh aliran
kebudayaan yang menentukan bentuk kebanyakan isolek Melayik, dan karena
itu bisa mempertahankan ciri-ciri MP yang sudah hilang dalam isolek lain.
Isolek-isolek Dayak Melayik lebih menarik karena, selain perkembangannya
yang terpisah dari isolek-isolek Melayik yang lain, juga sangat berbeda satu
sama lain.

Cara lain untuk menjelaskan gambaran historis isolek-isolek Melayik
ialah mengambil data dari teks, buku gramatika, dan kamus kuno ke dalam
perbandingan. Ada banyak jebakan dalam materi semacam ini, tetapi dengan
pendekatan yang kritis terhadap kekurangan pada kesalahan teks atau
kekurangan linguistis dan leksikografis sebelumnya, orang bisa mendapat
manfaat besar dari materi itu.

Pemahaman tentang sejarah isolek-isolek Melayik juga sangat
tergantung pada studi historis-komparatif bahasa Jawa. Bahasa Jawa dan
isolek-isolek Melayik saling mempengamhi selama kurang lebih seribu tahun,
dan dengan mempelajari sejarah isolek-isolek Melayik tanpa sekaligus
mempelajari sejarah isolek-isolek Jawa (atau, sebetulnya mempelajari sejarah
isolek-isolek Jawa tanpa sekaligus mempertimbangkan sejarah isolek-isolek
Melayik), orang akan mempuyai bagian-bagian yang berantakan. Lagi pula,
pemahaman yang lebih baik tentang saling pengamh ini sangat penting untuk
rekonstmksi pada peringkat yang lebih tinggi. Dengan adanya saling pengamh
yang besar antara bahasa Jawa dan isolek-isolek Melayik, dan dengan adanya
pengamh intensif dari isolek-isolek Melayik pada bahasa-bahasa lain di
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Indonesia dan Filipina, mungkin studi tentang saling pengaruh antara bahasa
Jawa dan isolek-isolek Melayik ini akan terbukti menghasilkan beberapa
pandangan korektif sehubungan dengan (untuk memperbaiki) kosakata MPP
(terutama bagian yang direkonstruksi oleh Dempwoiff).

Terakhir, afinitas MP dengan bahasa-bahasa lain hams diuji untuk
membuat klasifikasi lebih lanjut tentang MP di dalam cabang bahasa-bahasa
Melayu Polinesia Barat. Isolek-isolek Melayik memperlihatkan sangat banyak
kemiripan pembahan bunyi dan leksikon dengan bahasa Aceh dan Camik/
Hubungan erat yang perlu diperhatikan ialah antara isolek Melayik dan bahasa
Bali.

Catalan

'Akan tetapi, pada batas tertentu isolek-isolek Dayak Melayik pun memperlihatkan pengaruh
ini. Mungkin sebagian besar pengaruh barat (termasuk SKT dan AR) lebih dulu mencapai
MB, dan mempengaruhi isolek-isolek lain melalui MB. Ini mungkin juga tetjadi dengan
pengaruh bahasa Jawa, walaupun jelas sekali BH, SWI, dan JKT juga langsung dipengaruhi
oleh JW.

^Gagasan bahwa Kalimantan adalah tanah air MP yang asli pertama kali diusulkan kepada saya
oleh Robert Blust.

^Bandingkan juga dengan Ballwood (dalam penerbitan). Bukti yang jelas bahwa isolek Melayu
pesisir ini diperkenalkan dari Semenanjung Malaya ialah bahasa Melayu yang dipakai di dan
sekitar Pontianak (Kalimantan Barat) (Fokker 1895). Jack Prentice memberitahukan saya
bahwa penutur Melayu Brunei aslinya penutur bahasa Bisayan (masih dipakai di Brunei dan
daerah-daerah sekitamya).

'Bandingkan juga bentuk turunan isolek-isolek ini dari konsonan-konsonan MPP, sistem
bilangannya, dan kosakatanya imtuk anggota tubuh. Banyak kemiripan ini tidak dimiliki JW,
SUN, dan Madura, yang, bersama dengan MB, merupakan subkelompok Melayu Jawa yang
menjadi dasar untuk merekonstruksi MJP (Nothofer 1975).
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Lampiran 1

Lampiran ini berisi daftar leksem bersuku dua yang tidak sesuai dengan
kecenderungan pada harmoni konsonan. Leksem-Ieksem ini dikelompokkan
per isolek, dan dibagi lagi menurut pola leksem-leksem tersebut (bandingkan
4.3.1). Apabila mungkin (dan dengan penekanan pada leksem MB), leksem
tersebut disertai informasi historis. Daftar berikut ini sudah tuntas, kecuali

untuk contoh-contoh yang memperlihatkan kombinasi d, t, dan n:
contoh-contoh ini semuanya diwariskan dari MPP dan bertujuan
memperlihatkan kombinasi demikian apabila diperbolehkan dalam sejarah
isolek-isolek Melayik.

MB

n.b.: Tanda derajat (®) di sudut kiri atas leksem menyatakan bahwa leksem
ini tidak terdapat dalam Iskandar, dan bahwa statusnya dalam MB diragukan.
Leksem-leksem berikut terdapat dalam Iskandar dan tidak terdapat dalam
Wilk.: bowel 'bawel' ( < JW), bemp@r 'bumper' ( < BLD), kagok I
'kagok' ( < JKT), kagok II 'berbeda dari pelafalan umum' ( < JW),
m@mpan 'mempan', mepet 'mepet' ( < JKT), mopit 'mopit, pensil-kuas
untuk menulis huruf Cina' ( < CI).

Pola I:

bVpV(K);
bapa, bapa/ij, bapa/k 'bapak, ayah'
bepaij, biparj, bepa, dalam kueh --'(sejenis) kue (mungkin < CI, menurut

Wilk.)';
bopef) 'bopeng', < CI (Leo 1975:8);

pVbV(K):
"pabu, dalam main — 'akrobat Cina' < CI;
°p@bin 'sejenis gasing yang dltulisi huruf di keempat sisinya dan digunakan

sebagai dadu dalam perjudian' < CI;
°pobien (dua silabel?) 'dermaga' < CI;
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jVcV(K):
jicuy 'jicing, abu Oelaga) dari candu' (jicirj dalam Iskandar) < CI;

cVjV(K):

gVkV(K):
ge?kok, go?kek 'tokek', onomatope dari JW;

kVgV(K):
kaga 'tidak', dari JKT (dan pasti kaga?, bandingkan Chaer);
kaget 'kaget', leksem JKT yang dipinjam dari JW;
kagum 'kagum', leksem JKT yang dipinjam dari JW;
kugah '(sejenis semak-semak)';

Pola II:

bVmpV(K):
bimpaw, bimpo 'sapu tangan, handuk' < CI;

pVmbV(K):
^pombak 'merpati' < PGR;

jVncV(K):
yincefj 'berterima kasih' < CI;

cVnjV(K):
gVi]kV(K):
kV^3gV(K):

Pola III:

bVmV(K):
bami (ba?mi) 'bakmi' < CI;
°beman. dalam kabur --'pajak unmk dukungan terhadap anggota band kerajaan

dalam Old Perak', mungkin < ING bandsman 'pemain band';
bima '(nama diri)' < SKT;
bomo, bomoh. bomor 'mkang sihir';
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bumi 'bumi' < SKT;

pVmV(K):
^pama 'pengadu kepada polisi', mungkin < ING informer;
pa?ma (dengan gugus tengah) 'pakma, tanaman Rafflesia hasseltii' < JW;
pamah 'tanah yang rendah';
paman 'paman' < JW;
pamer 'pamer, sombong' < JW;
pamit 'pamit' < JW;
pamor, pamur 'besi campuran' < JW;
"poma^ 'pohon kayu', mungkin pinjaman dari isolek Jakun (bandingkan

Adelaar 1983);

jV V(K);
jam 'ujar, pikir' < MIN (mungkin sekali < + (u)jar + -fia);

cV V(K):
'*cma 'sejenis perahu' (= JKT, < CI);

gV V(K):
"gifjin 'sejenis herba';

kV V(K):
"ka^a, dalam damar — 'sejenis pohon';
karjar, laij ~ 'bumng elang yang besar';
kaT)@n 'kangen, rindu' (JKT, dipinjam dari JW);
koijek '(kepunyaan) umum (JKT, dipinjam dari CI).

Pola IV:

mVbV(K):
"mabaw 'roh penyakit yang mendatangkan penyakit';
°mabay 'sejenis pohon';
mabir, tabir - 'berbagai macam tabir' (turunan dari tabir);
mabuk 'mabuk';

mabub '(nama diri)' < AR;
mabur 'terbang' < JW;
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mobil 'mobir < BLD;
mubal 'melonjak' < JW;
^mubei) 'putar' < JW;
''mubyar (dengan gugus konsonan; ditulis "mubiar" dalam Wilkinson)

'mencolok' < JW;

mVmbV(K):
mambarj I 'makhluk halus yang menunit kepercayaan tertentu dapat

membinasakan manusia'

II ikan - 'sejenis ikan', diturunkan dari bambatj;
III '(gelar yang kadang-kadang diberikan kepada kepala kampung

bangsa Negrito.)';
mambu I s@mambu 'rotan Malaka yang biasanya dibuat tongkat'

II lihat mabaw;
III 'mencium, membaui' < JW;

mambul 'sejenis tanaman merambat';
mimbar 'mimbar' < AR;
mumbat] 'putik buah kelapa yang sudah agak besar';
mumbul 'sejenis tanaman merambat, Milletia sericea';

mVpV(K):
mapag, mapak 'jemput' (JKT, dipinjam dari JW atau SUN);
'^mapar. gafj - 'perkakas berujung datar yang dipakai tukang kuningan',

diturunkan dari papar;
^mapat 'sejenis pohon';
"mapuk 'sejenis herba';
°m@pas, m@mpas 'memancing dengan lalat';
meper, mipir 'menyimpang dari arahnya' diturunkan dari peper;
mipis 'tipis, lemah', varian dari nipis dan tipis;
"moperj lihat bopefj;
^'mupar, ular t@duij — 'kobra hitam', diturunkan dari upar;
"mupuh, mupus 'sejenis pohon';

mVmpV(K):
mampat I 'mampat, padat';

II 'sejenis pohon';
mampir 'mampir' < JW (istilah yang lazim dalam MB adalah sir)gah):
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mampu(h) 'mampu', leksem JKT ( < SUN);
mampurj 'mampung, ringan dan berongga-rongga' (dari (h)ampun(?));
tnampus 'mampus' (dari (h)ampus);
"nK^mpas I lihat m@pas;

II — jantan 'sejenis pohon';
m@mpat 'sejenis pohon';
memp@r 'memper, menyerupai' < JW;
°m@mpo 'sejenis pohon';
mimpi 'mimpi' (diturunkan dari impi);
°mompot] 'habis (nipah, pandan, dsb. yang daunnya telah diambil)';
""mumpun 'tumpul' < MIN;

nVjV(K):
nVnjV(K):
nVcV(K):
nVncV(K):
nVgV(K);
nVi]gV(K):

VkV(K):
'^Qokak 'berbunyi "kak, kak" seperti itik, ayam' dari kakak, onomatope JW;
f]@kek 'terkekeh-kekeh', diturunkan dari kek ( kek, kekek, kekek-kekek,
m@ijg@lekek

i3Vf)kV(K):

Pola V:

(bVwV(K)):
bawa, bawa?, bawak 'membawa' < MPP *baba;
bawab 'penjaga pintu, portir' < AR;
bawah 'bawah' < MPP *baba? (MP *bah);
bawal, ikan ~ 'ikan bawal' ( < TAM? Wilk.);
°bawan 'kawan' (mungkin < -^-bau + -\-an, bandingkan s@-baw 'sama');
bawarj 'bawang';
'^bawar I 'tanda peringatan berupa tali dsb.' (—gawar);

II 'baur' (~baur);

317



bawat I payut] — 'payung kebesaran';
II 'tergantung ke bawah';
III tali — 'tali yang diikatkan pada palang layar untuk menggerakkan

layar supaya mendapat angin';
''bewah 'mengadakan selamatan untuk memperingati orang yang telah

meninggal' (Kedah) ( < +b@r-arwah menurut Wilk.);
°bewak (Kedah dan Pattani) 'biawak' (-biawak);

pVwV(K):
pa?wa 'paman tertua' (dengan gugus konsonan, < +bapak + tua);
pawah I pawahkan 'menyewa atau meminjamkan dengan sistem, debitur dan

kreditur sama-sama memperoleh basil, atau pendapatan';
II r@m/7a/i~'segala macam bahan untuk memasak kare';

''pawan I 'gelar atau sebutan untuk orang India yang berbahasa Melayu';
II sejenis tanaman';

pawar] 'pawang' ( < *@mpu + a(bw)af));
°pawns 'sejenis ikan air tawar' < MIN;
°pawat, payur) - 'payung kebesaran' (-bawat):
paway 'lencana yang dipakai pangeran; pemakai lencana';
"pawon 'dapur' < JW;

mVwV(K):
°mawa 'wawa, ungka, kera yang panjang tangannya tetapi tidak berekor'

(—wa?wa?);
mawar I 'air mawar' < AR;

II tawar - 'tak berbahaya, ditiadakan' (diturunkan dari tawar);
mawas 'orang hutan' (-mayas (di Kalimantan));
maway 'sejenis semak';
mawin, dalam kawin — 'berbagai urusan pesta perkawinan', (diturunkan dari

kawin);

mewah 'mewah';

mewek 'mewek, mencebik'; leksem JKT menurut Iskandar, dan pada akhimya
dari JW menurut Kahler;

°mewer 'sedu sedan' < JW;

jVyV(K):
joya 'jaya' < SKT;
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jayef) 'menang atas' < JW ( < jaya + it));

cVyV(K):
caya 'kilauan, cahaya, kecemerlangan' < SKT;
"cayah 'tak acuh' (-cuay) < MIN;
cayar 'ditambahi air, berair, encer' (tentang sesuatu yang kental) (~cair, <

MJP Nothofer 1975:165);
°cayu 'tikar duduk' (--siu);

VyV(K):
°naya 'ketidakadilan' (—aniaya < SKT);
''neyag 'gigitan yang mendadak (dari anjing)', (JKT, pada akhimya < SUN)

Kombinasi yang diwariskan d,t, dan n:

Pola I:

datat) 'datang' < *dat@f]:
datar 'datar' < MPP *DataR;
datu, datu , datuk, daturj 'kepala adat, orang yang tertua dalam keluarga;

kakek, nenek moyang' < *datu;
d@tik 'tiruan bunyi arloji dsb.' < MPP *detik (Blust 1970);
t@duh 'reda, tenang (angin)' < MPP *te(n)duq;
tidur 'tidur' < MPP *tiDuR;
tudiq 'miring arah ke bawah ' < MPP *tudir} 'menunjuk';
tuduh 'tuduh' < MPP *tuduh 'menunjuk';

Pola II:

tanda 'tanda' < MPP *ta(n)da;
tandas 'menandaskan' < MPP *(CtT)a(n)dDj)es (Blust 1970);
tandi-Q 'membagi rata, membandingkan' < MPP *(Ct)anDiq 'sama dengan,

membandingkan' (Blust 1970);
tandu 'tandu' < MPP *tandu;
tindas 'meremukkan, menghancurkan' < MPP *tiDes (Blust 1970);
tindih 'tindih' < MPP *ti(n)diq;
tunda 'tarik, seret' < MPP *tunDa;
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tunduk 'tunduk' < MPP *tu(n)Duk;
tondoi) 'mengusir' < MJP *tunduij:

Pola III:

danaw 'danau' < MPP *Danaw;

tanah 'tanah' < MPP *taneq;
tanak 'tanak' < MPP *tanek;

tanam 'tanam' < MPP *tanem:

t@nar 'tenar' < MPP *teneR 'suara' (Blust 1970);
t@nun 'tenun' < MPP *tenu?un:
t@nuf} 'menatap, mendiagnosis penyakit, meramalkan' < MPP *(Ct)e(nN)uq

'menemukan dengan ramalan' (Blust 1970);
tuna 'belut' < MPP *tuna

tunas 'tunas' < MPP *tunas;

tunay 'tunai' < MPP *tu(nN)ay;
tunu(n) 'menyala, berkobar' < MPP *tunu 'bakar, goreng';

Pola IV:

MIN

Pola I:

bVpV(K):
bapo, bapa? 'ayah, bapak';

Pola II:

Pola III:

bVmV(K):
bumi 'bumi' < SKT;

ja/no (-^ja/no) 'katanya'
(=ja + -no);
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Pola IV:

mybV(K):
mabaw, si- 'sejenis roh jahat';
mabue? 'mabuk';

mVmby(K):
marhbat] 'hantu';
mambu, si- 'sejenis rotan';
mimba 'mimbar' < AR;
mumbarf 'kelapa muda';

mVpV(V):

mVmpV(K):
mampe? 'beres, bagus, bagus sekali';
mampuyh 'mampus';
mimpi 'mimpi';
mumpun 'tumpul'.

Pola V:

bVwV(K):
bawa I 'bawai';

II 'membungkus pangkal perkakas pahat, cangkul atau tongkat untuk
melindunginya dari retak atau patah';

bawah 'bawah'

bawatj 'bawang';

pVwV(K):
pawa 'memamah biak';
pawaf) 'pawang';
paweh 'sejenis ikan tawar';

mVwV(K):

maweh 'orang hutan';
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cVyV(K);
cayah 'pelupa, tak acuh';
cayo 'kilauan, gemerlapan' < SKT;

Kombinasi d,t, dan n:

Pola I:

data 'datar';

data? 'bunyi detak';
datai] 'datang';
dateh 'menjadi lemah dan lamban (misalnya beraapas)';
datie? 'bunyi detik arloji atau jam';
data? 'jelas';
datu I 'orang yang pandai tentang obat-obatan; dukun';

II 'rajah tangan';
datue? I 'penghulu di Minangkabau';

II 'kakek (dalam Simabur)'; Pak, Tuan (dalam Payakumbuh)';
datuy? —kan jari 'memukulkan jari untuk menimbulkan bunyi';
datuyh I 'bunyi meletus, atau mematahkan/membunyikan (jari)';

II ati ba-- 'mempunyai keraguan';
deta 'destar, ikat kepala, kain kepala' < Parsi;
doto 'dokter' < BLD;

tadah I 'piring alas cangkir';
II 'tampak, jelas';

tadi 'tadi';

tadie 'dinding bilah yang dianyam';
tadin (dalam Bonjol) lihat tadi;
tado 'pukul';
tadueh 'tenang';
taduet] 'sejenis ular';
tida? 'tidak';

tido 'tidak ada';

tidue? 'tidur';

toda? 'ikan gergaji, ikan laut yang moncongnya panjang seperti tombak';
todar] 'hilang';
tudi, bast — 'berlaku menjengkelkan, menyentuh apa saja';

322



tuduWi 'tuduhan';
tuduT] 'tudung';

Pola II:

dantam 'dentam, dentum (seperti bunyi meriam)';
dantaij 'dor';
dantef] 'bunyi (lebih lemah daripada dantarj)
dantietj 'bunyi dentang (lebih lemah daripada danterj)
danto 'gading';
dantueij 'bunyi detak jantung';
tandah 'geladak (kapal, dsb.)';
tanday I 'jamban, kakus';

II 'tanda';

tandan 'tandan';

tandarj 'berkunjung, melawat';
tandeh 'habis';

tandie, — majaie 'anggota istana yang membawa cermin raja';
tandierj 'landing; pasangan, lawan';
tando 'tanda';

tandu 'tandu';

tandue? 'tanduk';

tenda 'tenda' < POR;

tenda?, ba— 'mengadakan pertandingan';
tende? 'tambahan';

tendoh lihat tundi?;

tindat] ba— 'hilang';
tindeh 'melumat, menekan';
tindieh 'tindih, tindas';

tindie? 'tindik (telinga)';
tindin I man- jo tarjan 'sering menggunakan kepalan';

II 'nada rendah yang terdengar di antara nada-nada tinggi (seperti
dalam gamelan)';

tindo (Koto Tuo) 'buah-buahan terakhir (biasanya kecil); bungsu';
tondi?, tundi? I '(tentang pasangan yang sudah menikah) pergi

bersama-sama';

tundi? I lihat tondi?:
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tundi? II 'membor, tusuk ke atas dengan benda nincing';
tundo 'dorong ke depan';
tundu'e? 'tunduk';
tundufj 'leher';

Pola III:

dana? I, dena? 'kerdil';

dana? II 'terdekat dengan target dalam permainan lempar';
danaw 'danau';

dano 'basil';

danu? ba-an darah iduerj-no 'hidung berdarah, mimisan';
denay (den, deyen) 'saya';
dena? lihat dana I;

dunie'dunisi' < AR;

tanah 'tanah';

tanay 'menatang, menating, membawa di atas telapak tangan;
tana? 'tanak';

tanam 'tanam';

tanaf] 'tenang';
tanaw 'burung serindit yang rupanya seperti burung bayan kecil';
tane? I tani? 'berputar-putar seperti gasing';
tane? II tarje? 'menghalangi, menghambat';
tanue 'tapir';
tanueij 'tenung';
tanun 'tenun';

gano? 'senyap';
teno? 'membidik';

tenoi] 'sejenis keranjang';
lino (singkatan dari ati-no)-,
tone? 'mencoba menyenangkan, berusaha tidak menyakiti atau menyusahkan

orang';
tanuet) 'putus asa, bingung';

Pola IV:

nata 'titik' < AR;
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nanta? (dalam Suliki) 'tampak';
nanti, nanti? 'segera, nanti';
nantun 'itu' (dari naN + tu(n)).

BH

Pola I:

bVpV(K):
bapa 'bapak';

pVbV(K):
pabrik 'pabrik' < BLD;

aVcV(K)):
(cVjV(K)):
(gVkV(K)):

(kVgV(K)):
kagum 'kagum' < JW;

Pola II:

Pola III:

bVmV(K):

bima '(nama tokoh dalam pewayangan, Bima)' < SKT;
bumi 'bumi' < SKT;

pVmV(K):
paman 'paman' < JW;
(BK pamor 'tuah, keberuntungan; kekuatan gaib');
pamuij 'pamong; pengurus, pendukung, pengasuh, guru' < JW;

jVnV(K):
jaha 'katanya' (dari 4-ya + + a);
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cVnV(K);

gVi]V(K):
gaijan 'gulai';

(kVfiV(K)):
kurjris 'kongres' < BLD;

Pola IV:

mVbV(K):
mabuk 'asyik, tergila-gila';

mVinbV(K):

mambu '1. sok'; 2. 'memangnya';

mVpV(K):
mapa 'bagaimana';

mVmpV(K):
mampan 'mempan';
mampu 'kaya, berada';
mampus 'mampus*;
mimpi 'impian';

nVjV(K):
nVnjV(K):
nVcV(K):
nVncV(K):
r3VgV(K):
t3Vf]gV(K):
f]VkV(K):
r]Vi3kV(K):

Pola V:

bVwV(K):
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bawa 'bawa';

bawah 'bawah';

bawai] 'bawang';

pVwV(K);
pawa 'lowongan, tempat';

mVwV(K);
mawah 'khawatir, was-was';
mawar 'air mawar';

Kombinasi d,t, dan n:

Pola I:

datar] 'datang';
datar '1. datar; 2. sama';

datik 'bunyi detik';
datu 'ketua, kepala; kakek, nenek moyang';
tada 'berbisa, ampuh';
tadah 'waduk, tangki*;
tadas 'mempan';
tadi 'tadi';
tadih lihat tadi;

taduh 'tenang, berhenti (tentang hujan)';
tadutj 'sejenis ular (besar)';
tuduh, man—i 'menasihati, merabimbing, memberi petunjuk';
tuduT) 'tutup';

Pola II:

dintu 'begitu';
duntu 'teh';

tanda 'tanda';
tandak 'endapan*;
tandar 'pind^, geser, gosok, parut';
tandik, ba- 'melompat-iompat, berjingkrak-jingkrak';
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tandirj 'banding, landing; lawan, pasangan';
tandu 'tandu';

tinda 'lenda' < POR;

tindas 'tindas';

tindih 'tindih';

tindik 'tindik';

tunda 'tarik, seret, lunda';

tunduk 'tunduk';

tundun 'setandan pisang';

Pola III:

dana 'dana' < SKT

danak 'gemuk pendek';
danaw 'danau';

dinar 'dinar' < AR;

dinas 'dinas' < BLD;

dini 'ini';

dini/hari 'dini hari, subuh';

tanah 'tanah';

tanay 'tadah, tampung';
tanak 'tanak';

tanam 'tanam';

tanai] 'tenang';
-tani '(tani)' < SKT;

tanis, ba— 'lembab, berair';

tanun 'tenun';

Pola IV:

nadar 'nazar, janji kepada Allah' < AR;
natal 'Natal' < POR;

natu i—na/itu.) 'yang itu';
nitral (dengan gugus konsonan) 'netral' < BLD;
nitu (—na/itu) 'yang itu'.
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SWY

Pola I:

bVpV(K):
bapa?, baparj, bapo 'ayah';

pVbV(K):
cVjV(K):
jVcV(K):
gVkV(K):

kVgV(K):
(BSM kagul 'bingung');

Pola II:

bVmpV(K):
pVnibV(K):
jVncV(K):
cVnjV(K):
gVf]kV(K):

Pola III:

bVmV(K):

bumi 'bumi' < SKT;

pVmV(K):
pama(h) 'rawa-rawa';
pamur 'besi campuran';

jVhV(K):
cVnV(K):

kVt]kV(K):
gVi]gV(K):
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Pola IV:

mVbV(K):
mabue? 'mabuk';

mibar 'berputar, mengipas-ngipaskan sayap (misalnya kelelawar)';

mVmbV(K):
mumba-Q 'sangat muda, tentang buah-buahan'; putik buah kelapa yang sudah

agak besar';
mumbo 'sejenis tanaman yang dapat dimakan';

mVpV(K):
mupur 'menggerak-gerakkan bulu-bulunya dalam posisi melindungi (seperti

induk ayam)';

mVmpV(K):
mampus 'boros, sia-sia';
mimpi 'impian';

nVjV(K):
nVnjV(K):
nVcV(K):
nVncV(K):

t3VgV(K):
i^igUS? 'berjalan seperti bebek'

Pola V:

bVwVCK):
bawa(h) 'bawah';
bawarj 'bawang';
bawa? 'kuiit';

bawo 'bawa';

Kombinasi d.t, dan n:
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Pola I:

datar;} 'datang';
datax 'datar';

d@ta?, b@ — 'memukul dengan palu';
d@tas 'detas, suara kertas atau daun digunting';
tada(h) I 'menadah, menampung';

II 'menembus dengan paksa (misalnya angin)';
tadi 'tadi';

t@do 'minta (gaya sastra)';
t@due(h) 'tenang (angin, gelombang)';
tidue? 'tidur'; pengerasan (tentang minyak)';
tudue(h). b@ — 'berada di nama pertama';
tuduf) 'tudung';

Pola II:

d@ntam 'bunyi tumbang seperti pohon';
d@ntar) 'onomatope untuk bunyi gong teriakan (gong yang dibunyikan oleh

orang yang berjalan di jalan-jalan meneriakkan berita, peringatan dan
sebagainya';

d@ntum 'gedebuk, seperti pohon tumbang';
tandan I 'tandan';

II 'tali untuk mengikat ternak bertanduk';
tanda 'bertandang';
tandi 'sesuatu yang diletakkan bersebelahan dengan sesuatu yang lain untuk

perbandingan';
tando 'tanda';
tandu 'tandu';

tandue? 'tanduk';
tindie(h) 'tindih';

tinda (sic) 'sejenis tirai katun' ( < FOR);
tindan/an 'tempat bertengger burung beo';
tindi? 'terobos';

tunday 'ikut';
tundo 'memperlihatkan atau mempertunjukkan sesuatu';
tundufj 'mengerahkan, memberikan, meninggalkan, pergi';
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tundu^? 'tunduk';

Pola III:

danaw 'danau';

d@naTj 'renang' < *(mb)A-r@narj;
tana(h) *tanah';
tana? 'tanak';

t@narj 'tenang (air)';
t@nun 'tenun';
t@nuT) 'tenung';
tuna? 'tinggai bersama';
tunarj, n- gadis '(tentang pria kepada wanita yang ingin ia ajak tunangan)

memberikan lima dolar sebagai jaminan dan tanda';
tunas 'tunas';

tunay 'tunai';
tunu, n— 'membakar';

tunun lihat tunu;

Pola IV:

n@das 'membuat bunyi bunyi letusan kecil-kecil';
nantu 'menantu' < MPP *b/in/antu.

ffiN

Pola I:

(bVpV(K)):
bapa? 'sebutan untuk mertua laki-laki';

pVbV(K):
jVcV(K):
cVjV(K):
gVkV(K):
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kVgV(K):
kigal 'melambungkan';

Pola 11:

bVmp(K):

pVmbV(K):
pambam 'permainan petak umpet';
pambar I 'hancur';

II 'bubar, hancur';
pambu 'buah yang busuk di dalamnya; (dalam lagu) mati';
pambur 'meledak';
pambus 'bocor';

jVnc(K):
cViy(K):
gVijkCK):

kVT3gV(K):
kai)gan 'kain katun hitam';
(k@ijgoy 'mengeluh, engganuntuk* < K-@r)gay, bandingkan 3.1.1);

Pola ni:

b-umay 'bertani', diturunkan dari umay;
bumi 'bumi' < SKT;

pama 'bagus';
pama? 'sejenis kodok';
pamur 'keruh';
p@mai? I 'warisan';

II 'cacat';

III 'pilihan, keputusan';
p-umay, di— (bentuk b-umay yang berorientasi pada obyek);
katjaw, rjatjaw 'panggil, teriak';
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Pola IV:

mVbV(K):
mabuk 'mabuk';

mabuT), t@kuyui) - 'siput telah meninggalkan rumahnya (mati)';
mabu? 'dangkal';

mVmbV(K):
mambam 'mendung';
mambui] 'sejenis tanaman, yang dibakar untuk mengusir serangga';
mumban 'sejenis tanaman air';

mVpV(K):
mapap 'bodoh, ngawur';

mVmp(K):
mimpi 'mimpi (n,v)':

nVjV(K):
nVnjV(K):
nVcV(K):
nVncV(K):

QVgy(K):
rjagay 'ke', yang diturunkan dari gagay;
ijigal 'melambungkan', yang diturunkan dari kigal;
fjigaw 'berjalan atau meraba-raba di waktu tidur';

i3Vi]gV(K):

t]VkV(K):
ij@kal 'hembusan napas dalam tangisan yang tiba-tiba meledak';
r}@kuk 'membuat bunyi...';
Tjikil 'terkikih-kikih';

i3Vt]kV(K):
rjuijkat 'kambuh';
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Pola V

bVwV(K):
bawa? 'sejenis semut';
baway I igi ~ 'kelenjar yang membengkak'

II 'lelah';
bawaij 'bawang';

pVwV(K):
pawik, m- 'meletakkan tangan di punggung' (juga p@lawik, m@lawik);

mVwV(K);
mawa 'tidak menetap, mengembara';
mawah 'menerbangkan';

jVyV(K);

cVyV(K);
caya 'kecemerlangan' < SKT;
cuyukcuyuk 'gemetar ketakutan, menjauhkan diri';

nVyV(K):
fiaya 'tertumpah'.

Kombinasi d,t, dan n

Pola I

datay I 'datang, tiba';
II n— 'melapor';

datas 'di atas', dari di atas
data? '(dalam lagu) bangsawan, kepala';
d/itu? 'sini';

tada 'taji';
tadi? 'menyatakan kejadian yang bam saja terjadi atau yang bam saja

disebutkan';

t@da 'sisa';
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t@duh 'tenang (tentang laut), berhenti (tentang hujan)';
t@duT) 'sejenis kobra';
tudah '(mendahului nama) kasihan', misalnya ~ In jat 'kasihan I jat';
tuduh I 'instruksi (untuk melakukan sesuatu)';

II 'bocor (tentang rumah)'
tudut) 'tudung';

Pola II:

tanda I 'tanda';

II — sirat 'ujung bersulam pada cawat';
tanda? '(niacam-macam) tarian';
tandan 'tandan';

tandarj, n- 'bertandang, meiihat/mengelilingi (sabung ayam dsb.)';
tandas I 'sumpit';

II 'pendek';
tandin, n— 'angkat kaki dan sepak dengan lutut (permainan)';
tanduh '1. corot; 2. penis; 3. panggilan kasih untuk anak laki- laki';
tanduk I 'tanduk';

II n— 'melengkungkan';
tandu? 'melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu lagi';
t@nday 'balok yang dipakai dalam menenun';
t@ndar), n— 'tendang';
t@ndu?, t@ndur 'kendur (tali, dsb.)';
tinda (dalam lagu) ~ nuan 'Anda (hormat)';
tinduh 'ulat yang boleh dimakan';
tinduk 'tidur';

tunda? 'menini, mengikuti (nasihat)';
tundan, taijga ~ 'panggung untuk menebang pohon';
tundi? I 'bermain-main, berolol-olok';

II n— 'coba membujuk';
tunduk I 'menyerah; tunduk';

II 'membujuk';

Pola III:

dana '(nama diri laki-laki)';

336



danan 'sejenis rotan';
danaw 'kolam';

dani 'bangun';
dini 'di mana';

dini/hari 'dini hari, 03.00-05.00 pagi';
tanah 'tanah';

tanak 'goreng';
tanam 'tanam';

t@nun 'tenun';

t@nui), n-- 'tenung';
tunay 'tunai';
tunarj 'hadiah pertunangan';
tunu 'bakar, panggang';

Pola IV:

naday 'tidak ada';
nandan '(dalam lagu, tentang waktu) tepat';

Pola V:

n.b.; Entri berikut dari Bruggeman (lihat lampiran dalam Scott 1956):

t@day lihat t@da;
Tjagu 'mengigil, gemetar';
mawal) 'salah satu spesies mangga'.

JKT

Pola I:

bVpV(K):
bapa? 'bapak, ayah';
ba?pao (dengan gugus konsonan) 'bakpao';
bapet 'bokek';
baplar) 'lebat (tentang kumis)'
bipak 'barak', < BLD;
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bdpeij 'bopeng' < CI (Leo 1975);
bdpdr] I 'punggung' (- bdkdr)):

II 'bopong, membawa anak dengan kedua belah tangan di depan
dada)';

bup^t 'bufet' < BLD;

pVbV(K):

jVcV(K):
jicap 'dua puluh (rupiah)' < CI;
jicapgd 'dua pulu lima (rupiah)* < CI;

cVjV(K):
gVkV(K):

kVgV(K):
kaga?, kage 'tidak';
kaget 'kaget' < JW ( < +ka-giaty,
kagdk 'kagok';

Pola II:

bVmpV(K):
bemp@r 'bumper' < BLD < ING;

pVmbV(K):
jVncV(K):
cVnjV(K):
gVT3kV(K):
(kVf3gV(K):

Pola III:

bVmV(K):
bemd 'bemo', dari becak mdtdr;
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pVmV(K):
pamir, -in 'pamerkan', -an 'pameran';
pamdr 'kilauan, semarak, kecemerlangan';

jVnV(K):
cVnV(K):

gVnV(K):

kVi]V(K):
kar)@n 'kangen, rindu' < JW;

Pola IV:

mVbV(K):

mabdk 'mabuk';

mabruk (dengan gugus konsonan) 'jelek';
meb@l 'meber < BLD;
mdbld (dengan gugus konsonan) 'buka (baju)';

mVmbVCK):

mambu 'bau';

m@mbal 'membal, elastis';
m@mbel 'bungkuk, rendah, tumn karena ditekan';
mimbarl 'mimbar';

II 'podium, panggung';
mumbul 'naik, melambung';

mVpV(K):
mepel 'mengadon';
meper 'melap tangan dengan kain, handuk dsb.';
mdpit 'mopit, pensii kuas untuk menulis huruf Cina';

mVmpV(K):
mamp@t 'mampat, buntu', < pamp@t;
mampu '1. mampu; 2. kaya, berada';
m@mpan I rjge? — 'mempan';

II 'tidak kebal';
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m@mp@t 'jengkel' (dari @mp@t);
m@mpl@k (dengan gugus konsonan) 'tumpuk secara acak';
mimpi I 'impian';

II 'impian, pikiran';
mumpuij 'mumpung';

nVjV(K):
nVnjV(K):

nVcV(K):

nicip 'menyicipi' (dari cicip):

nVncV(K):

f]VgV(K):
tjegajj 'berjalan sempoyongan/terhuyung-huyung';
ijegdt 'berjalan seperti bebek' < egot;

Pola V:

bVwV(K):

bawe 'bawa';

bawa?an '1. sesuatu yang lazim; 2. biasanya';
baw^ 'bawah';

bawel 'bawel, cerewet';

(bowes I dan II mempunyai bunyi luncuran nonfonemis dan hams dianalisis
secara fonemis sebagai boes):

pVwV(K):

inVwV(K):
mawar, aer — 'air mawar';

mewa (sic) 'mewah';

mewek 'menangis';

jVyV(K):
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cVyKV(K):
caya 'percaya' < SKT;

nVyV(K):

Kombinasi d,t, dan n:

Pola I:

datar 'datar';

dat@Tj 'tiba; dari';
data? 'kakek';
d@tik I 'bunyi detik jam tangan';

II 'detik';

duste (dengan gugus konsonan) 'berdusta';
tada, tade I 'waduk, tanki'; tuka}j — 'tukang tadah, penadah (barang curian)'

II ~ ujan 'tadah embun, sisir pisang yang tersusun di bagian paling
atas';

tade, tadi 'tadi';

tMetj 'tedeng, menutup-nutupi (untuk rahasia atau sesuatu yang buruk';
t@du 'ipenjadi tenang';
tida? 'tidak';

tidur 'tidur';

tdddi) 'todong';
tudahan, tud@han (sic) 'barang bekas';
tudie 'itu dia' ( < itu die);
tudiT) 'tuding';
tudu 'tuduh';
tudui] '1. topi; 2. tudung';

Pola II:

d@ntum 'dentum';

tandak, n— 'menari';

tandan I -an 'tandan (misalnya pisang, kelapa, buah pinang)';
II 'keluarga, famili';

tande 'tanda';
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tand@s I 'habis';
II —in 'menandaskan';

III k@ -an 'dilebih-lebihkan, di luar batas';
tandiij I 'atur sesuai ukuran, membagi setumpuk-setumpuk (barang

dagangan)';
II b@ - 'mengukur kekuatan seseorang dalam pertandingan';

tanddn 'barang tanggungan';
tanduk 'tanduk';

tandur, n— 'menanam padi (memindahkannya dari kebun bibit ke sawah)';
t@ndaf3 'tendang';
tende 'tenda' < POR;

tindak I 'langkah';
II ~ tanduk 'tindak-tanduk';

tind@s I '1. tindih; 2. tindas';

II —an 'tembusan (surat, dsb.)';
tindi 'tindih';

tindik, n~ 'tindik';

tundanan 'rei kereta api'? bandingkan Chaer: jalan kereta apt rem [sic] dan
sebagainya;

tundaijan 'tunangan';
tunde 'tunda'

Pola III:

din@s 'dinas' < BLD;

dendk 'montok';

tane 'tanah';

tan@m 'tanam';

tani, pa? —'petani';
t@natj 'tenang';
tend^ 'sejenis keranjang' (dari JW make, lihat Wilk.);
t@nun 'tenun';

t@nuij 'tenung';

342



Pola IV:

nanti 'nanti;

natar I --(an) 'halaman depan rumah';
II 'dasar wama, latar kain';

ndj)tdt 'muncul, menonjol keluar (dari saku atau lubang)';
ndtdk 'ketok, pukul keras-keras', dari totok;
ndtes 'notes' < ING (?);
ndtun 'dua rupiah' < CI;
nutug, nutuk I 'penuh';

II 'benar, sempurna'.
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Lampiran II

Daftar berikut berisi semua leksem bersuku dua dengan kombinasi s dan
bunyi palatal pada posisi awal dan antarvokal yang muncul dalam isolek-isolek
Melayik.

MB

n.b.: Tanda derajat (") pada sudut kiri atas sebuah leksem menyatakan
bahwa leksem ini tidak terdapat dalam Iskandar, dan bahwa leksem itu
mempunyai status yang diragukan dalam MB. Leksem berikut diambil
dari Iskandar, dan tidak terdapat dalam Wilk: sic@ 'sice,
(seperangkat) meja kursi', sinal 'sinyal' (kedua-duanya < BLD),
secoQ (sacajj, lihat di bawah), dan senjoi) ( s@njii), lihat di bawah).

jVsV(K);
jasa I 'jasa, melakukan tugas dengan tekun' < SKT;

II (-jaksa) 'jaksa' < SKT;
jasad, jasat 'jasad' < AR;
jisim 'jasad, tubuh, badan' < AR;
jose, kain -- 'kain sutera Cina < CI;
jmuh '(bentuk kolokuial dari nama Yusuf)' < AR;

sVjV(V):
saja (~sahaja) 'sengaja; hanya' ( < SKT);
sajak I (juga dieja saja) 'persamaan bunyi, rima' < AR;

II lihat s@jak;
sajat) 'sajang, minuman keras' < JW;
saji I 'saji, hidang';

II main — 'salah satu bentuk hiburan';
"sajuk lihat s@juk:
s@jak 'sejak';
s@jam lihat suhjam;
s@lat 'sejat, sudah hilang (habis, keluar) aimya karena diperah, dipanaskan

dan sebagainya';
s^uk 'sejuk';
s(^ud lihat sujud < AR;
sijil 'sijil, surat gulungan, sertifikat' < AR;
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soja, sojah 'tunduk (membungkuk) memberi hormal (seperti yang dilakukan
orang Cina)' < CI;
sujen 'sepolong lidi (bilah bambu dsb.) pencocok sate' < JW;
suji I 'tepung yang kasar' < Urdu;

II 'bordir, sulam' < Jawa Kuno
sujud 'sujud' < AR
sujut lihal sujud;

sVcV(K):

"sacarj, kayu - 'pohon berduri yang kayunya dapat dibuat bahan pencelup
merah' < JW;

suci 'suci' < SKT;

sVfijV(K):
°sanja I 'menjenguk' < JW;

II lihat s@nja;
sanjay 'bentuk badan yang tinggi dan elok' < MIN;
sanjufj 'sanjung' < MIN;
s@hja 'senja, sekitar 17.30* < SKT;
°s@njah 'renggut';
s@njak (s@jak, s@m@njak) 'sejak, semenjak';
s@njafj 'senjang, berlainan sekali, berbeda' < MIN;
s@njii) 'talam kecil dari logam yang berkaki';
s@njur) I 'balok utama timbangan';

II lihat s@njii];
'^sinja 'sarung Jawa';
"sinjuh 'menyentuh';
sunjam, i@r- 'sunjam, tersunjam, jatuh terjungkir (kepala di bawah)*;

sVncV(K):
"sancofj 'mengubur, mengebumikan' (JKT, dan dipinjam dari CI (Wilk.));

sVnV(K):

Sana, bahwasana 'bahwasanya' (singkatan dari bahwa s@suf)guhna);
''sanok 'senyap' < MIN;
s@nak lihat s@nap I;
s@nap I suni — 'sunyi senyap';
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II —tidur 'tidur nyenyak'
III 'diam!' (kepada anak kecil);

5@nar 'berasa geranyam di langan dsb. (ketika siku terantuk benda keras)'
s@nuh 'renggut';
s@nor, senur Tuan' < POR;

s@num 'tersenyum';
sino lihat sehor;

sinuh I lihat senor;

II lihat sinjuh;
suni 'sunyi';

yVsV(K):
yasin 'surah yasin' < AR;

sVyV(K):
soya I (~sahaya) 'saya; hamba' < SKT

II 'saning yang diberi lilin untuk mendapatkan bentuk bergelombang' <
JKT {< POR saia 'rok')

sayak I 'separuh tempurung' < MIN;
II 'sarung yang berlipat-Iipat' (-saya II);

sayar} I 'sayang';
II tiar) — 'mesin derek.';
III 'sejenis pohon';

sayap 'sayap';
sayat 'sayat';
sayip (dalam Pahang) 'keturunan raja dari kedua belah pihak' < AR;
sayu I 'sayu';

II '(gelar untuk wanita Waisya di Bali, singkatan dari gusti ayu)';
sayur) I 'melakukan sesuatu dengan tidak rata atau menyerong';

II 'sejenis dayung';
III - tikus 'sejenis rumput';
IV '(aslinya nama tempat di Aceh)';

sayup 'sayup-sayup';
sayur 'sayur';
soyak, soyat 'menyobek, mengoyak';
soyok (ditulis soyo) lihat suyuk;
suyak lihat soyak;
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suyar (~lai]suyar) 'mayat pengisap darah';
suyuk 'bagian atap yang miring pada ujung sempit rumah Melayu' < MIN.

IVON

jVsV(K):
jasa 'jaksa' < SKT;
jdso 'jasa' < SKT;

sVjV(K):
sajak I 'sejak, dari';

II 'sajak';
saji (dalam bahasa lisan) 'sajian, makanan';
sajo 'saja';
saju'e? 'sejuk';
suji 'bordir, sulam' < Jawa Kuno;
sujuy? 'sujud';

sVcV(K):

sVnjV(K):
sanjay 'tegap';
sahjo 'senja';
sanjueq 'sanjung';
sanjaf) 'tidak simetris, tidak paralel';

sVnV(K):

sanun 'senyum';
sino 'peranakan Eropa' < FOR;
suni, suni 'sunyi';

sVyV(K):
soya? 'tempurung';
sayat) '1. sayang (terasa menyesal); 2. cinta';
sayo (dalam Lintau dan Buo) 'saya' < SKT;
sayuy? 'sayup-sayup';
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sayo? 'sayap';
suya? (soe?, -kuya?) *robek, koyak';
suyuS?, soyo? 'dinding (muka) yang berbentuk segi tiga terletak di antara

ujung atap rumah (yang menonjol)'.

BH

jVsV(K):
jasa 'jasa' < SKT;
jasat 'jasad' < AR;

sVjV(K):
saji I (-sadi) 'siap, bersedia';

II sa— 'sesajen' < SKT;
sujut 'sujud' < AR;

sVcV(K):
suci 'suci* < SKT;

suciij 'jujur, adil (dalam pertandingan dsb.)';

sVnV(K):

(BK senap 'senyap');
suni 'sunyi';

sVyV(K):
sayat) '1. sayang (terasa menyesal); 2. cinta';
sayat 'sayat';
sayuij 'diam, lesu, tanpa gairah';
sayup '(terlalu) lambat'
sayur 'sayur';
suyuk 'bersikap tunduk, merendahkan diri'.

SWI

sVjV(K):
sajo I 'saja' < SKT

II 'tujuan (maksud)';
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Ill --ka(n) 'memenuhi permintaan';
s@lax I 'melakukan bagian demi bagian, mengerjakan sesuatu dengan

lamban';

II 'semaian yang dipindahk&n dari kebun bibit';

sVnjV(K):
sinjo 'senja' < SKT;
(BSM sanj 'bersembunyi untuk mengadakan pemyergapan tiba-tiba di desa
musuh');

sVnV(K):

s@nap 'pusing, terpesona, tak dapat berkata-kata';

sVyV(K):
sayaf) 'kasihan, terasa menyesal';
sayap 'sayap';
sayo I 'hamba; saya';

II -- ... -- ... 'semakin ... semakin ...';

sayie(h) 'menjaga, memelihara';
saya? (ditulis saj'jaq dalam Helfrich) 'sepanih kelapa, tempurung kelapa';
sayup 'tidak mencapai sasaran; gagal (misalnya panen)';
suyun 'kawanan, ternak'.

ffiN

sVjV(K):
saja? 'saja' (lihataya.^^ < SKT;

sVcV(K);
tuci ( < +suci) 'suci' < SKT;

sVnV(K):

suni 'sunyi' < SKT;

sVyV(K):
sayap 'sayap';
sayat 'memotong, menggergaji';
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sayaw 'mempunyai keinginan yang kuat yang ... tidak';
sayuk 'kuncup palem, jagung';
sayur 'sayur';
suyam 'lebat (jenggot)';
suyui^ suyu^ 'bengkak (tentang perut)'.

JKT

jVsV(K):
jasad 'jasad' < AR;
jasa 'jasa' < SKT;

sVjV(K):

s@j@g. s@l@k 'sejak';
sdja 'tunduk (membungkuk) memberi hormat' < CI;
sujen I 'lesung pipit';

II 'bambu untuk tusuk sate';
suji I (-sugi) 'sejenis pohon';

II 'menyulam';
sujud 'sujud' < AR;

sVcV(K):

sacap 'tiga puluh (rupiah)';
s@car) 'pohon berduri yang kayunya dapat dibuat bahan pencelup merah';
sec@ij 'sifilis';
s@cei] 'seribu (rupiah)';
sic@ 'sice, (seperangkat) meja kursi';
suci 'suci' < SKT;

sVnjV(K):
sanjui) 'sanjung';

sVncV(K):
sanca?, sance 'ular sanca, ular sawah' < SUN;

sVnV(K):

s@nap 'senyap';
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s@num 'tersenyum';
sinal, sinar 'sinyal (untuk kereta api)' < BLD;
sino 'anak laki-laki berkebangsaan Belanda' < FOR.
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