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BAB II PENGOLAHAN DATA 

 

2.1 Deskripsi Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan masalah 

penelitian yaitu tentang Infleksi Verba Bahasa Minangkabau Dialek Ampang 

Gadang. Data penelitian ini berupa data kualitatif yang dikumpulkan dari 

informan yang sudah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu yaitu penutur asli masyarakat Minangkabau dialek Ampang 

Gadang. Berdasarkan hasil penelitian bahasa Minangkabau Dialek Ampang 

Gadang dapat ditentukan infleksi verba sebagai berikut:  

TABEL 4 INFLEKSI VERBA BAHASA MINANGKABAU DIALEK 

AMPANG GADANG 

No. Kalimat Infleksi Verba Verba Dasar 

1. iko ha sadaŋ manjai? bana kini ko 

ha (Imfor.1; Infl. 1; Rek.1) 

[manjai?] 

„menjahit‟ 

[jai?] 

„jahit‟ 

2. ino sadaŋ maadua? untua? 

mambue? goreŋ (Imfor.1; Infl. 2; 

Rek.1) 

[maadua?] 

„mengaduk‟ 

[adua?] 

„aduk‟ 

3. ino sadaŋ maadua? untua? 

mambue? goreŋ (Imfor.1; Infl. 3; 

Rek.1) 

[mambue?] 

„membuat‟ 

[bue?] 

„buat‟ 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

4. oh, uraŋ maminta? sadakah mah 

(Imfor.1; Infl. 4; Rek.1)  

[maminta?] 

„meminta‟ 

[minta?] 

„minta‟ 

5. iyo. eh nda? tau pulo ama? ha nda? 

ado mancalia? kalɛndɛr  tadi ha 

 (Imfor.1; Infl. 5; Rek.1) 

[mancalia?] 

„melihat‟ 

[calia?] 

„lihat‟ 

6. iyo baraja manjua
 

baju bagaIlah 

awa? di jakarta tu. (Imfor.1; Infl. 6; 

Rek.1) 

[manjua] 

„menjual‟ 

[jua] 

„jual‟ 

7. lai baña? lai. itulah pailah gaujua
 

baraŋ tu, cibo jua. 

 (Imfor.1; Infl. 7; Rek.1) 

[pailah] 

„pergilah‟ 

[pai] 

„pergi‟ 

8. lai baña? lai. itulah pailah
 
 gaujua

 

baraŋ tu, cibo jua. 

 (Imfor.1; Infl. 8; Rek.1) 

[gaujua] 

„kaujual‟ 

[jua] 

„jual‟ 

9. iyo, ino ajoño. tulah nda? 

manyaŋko ama? do, ma? com tu  

mambue? baraŋ baña? ranca?-

ranca?, gamesño ha modɛl-modɛl. 

 (Imfor.1; Infl. 9; Rek.1) 

[mañaŋko] 

„menyangka‟ 

[saŋko] 

„sangka‟ 

10. ama? ajo mamakai baju ma? com tu 

ranca? (Imfor.1; Infl. 10; Rek.1) 

[mamakai] 

„memakai‟ 

[pakai] 

„pakai‟ 

11. untua? dijua
   

(Imfor.1; Infl.11; Rek. 1) 

[dijua] 

„dijual‟ 

[jua] 

„jual‟ 

 



23 
 

TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

12. ambia?lah! ranca? untua? dijua   

(Imfor.1; Infl. 14; Rek.1) 

[ambia?lah] 

„ambillah‟ 

[ambia?] 

„ambil‟ 

13. tulah, ino maŋece?an bakunjuaŋ ka 

rumah hari Miŋgu (Imfor.1; Infl. 13; 

Rek.2) 

[bakunjuaŋ] 

„berkunjung‟ 

[kunjuaŋ] 

„kunjung‟ 

14. mambaco apo (Imfor.1; Infl. 14; 

Rek.2) 

[mambaco] 

„membaca‟ 

 [baco] 

„baca‟ 

15. nda?, artIño ajo nan dibacoño   

(Imfor.1; Infl. 15; Rek.2) 

[dibacoño] 

„dibacanya‟ 

[baco] 

„baca‟ 

16. makanlah! beko sakI? parui? gau tu 

(Imfor.1; Infl. 16; Rek.2) 

[makanlah] 

„makanlah‟ 

[makan] 

„makan‟ 

17. ikui?lah
 
jo si tasya! (Imfor.2; Infl. 

17; Rek.1) 

[ikui?lah] 

„ikutlah‟ 

[ikui?] 

„ikut‟ 

18. iyo, tapi gaujapui? 
 
ka rumah no yo. 

(Imfor.2; Infl. 18; Rek.1) 

[gaujapui?] 

„kaujemput‟ 

[japui?] 

„jemput‟ 

19. kalau nda? dijapui?
 
maleh  ino pai. 

(Imfor.2; Infl. 19; Rek.1) 

[dijapui?] 

„dijemput‟ 

[japui?] 

„jemput‟ 

20. sms ino, suruah ino mancatai?
 

paŋaluaran surau tu. (Imfor.2; Infl. 

20; Rek.1) 

[mancatai?] 

„mencatat‟ 

[catai?] 

„catat‟ 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

21. iyo alah dicatai?ño
 

pitIh tu 

(Imfor.2; Infl. 21; Rek.1) 

[dicatai?ño] 

„dicatatnya‟ 

[catai?] 

„catat‟ 

22. tapi pitIh tu ino Ɵituaŋ ntah bara-

bara. (Imfor.2; Infl. 22; Rek.1) 

[Ɵituaŋ] 

„Ɵhitung‟ 

[ituaŋ] 

„hitung‟ 

23. pitIh tu bacampua
 
 jo pitIhño.  

(Imfor.2; Infl. 23; Rek.1) 

[bacampua] 

„bercampur‟ 

[campua] 

„campur‟ 

24. di mUsajI? tu ino maituaŋ pitIh tu. 

(Imfor.2; Infl. 24; Rek.1) 

[maituaŋ] 

„menghitung‟ 

[ituaŋ] 

„hitung‟ 

25. iyo, tapi kan awa? nda? amuah pulo 

manuduah
 

 no nan inda?-inda?. 

(Imfor.2; Infl. 25; Rek.1) 

[manuduah] 

„menuduh‟ 

[tuduah] 

„tuduh‟ 

26. ino kan ado bukti nan ditulIh
 
dibuku 

mUsajI? tu. (Imfor.2; Infl. 26; 

Rek.1) 

[ditulIh] 

„ditulis‟ 

[tulIh] 

„tulis‟ 

27. dilulua
 
 ajolah. (Imfor.2; Infl. 27; 

Rek.1) 

[dilulua] 

„ditelan‟ 

[lulua] 

„telan‟ 

28. jan digigI?
 

 beko sakI? garaman. 

(Imfor.2; Infl. 28; Rek.1) 

[digigI?] 

„digigit‟ 

[gigI?] 

„gigit‟ 

29. iko dibue?
 

 ama? mah. (Imfor.2; 

Infl. 29; Rek.1) 

[dibue?] 

„dibuat‟ 

[bue?] 

(buat) 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

30. maŋa pulo uda mambayia
 
 jo ama?. 

(Imfor.2; Infl. 30; Rek.1) 

[mambayia] 

„membayar‟ 

[bayia] 

„bayar‟ 

31. jaleh ama? maagiah
 

 ajoño. 

(Imfor.2; Infl. 31; Rek.1) 

[maagiah] 

„memberi‟ 

[agiah] 

„beri‟ 

32. bulan 1 pataŋ ino malahiaan
 

dirumahño. (Imfor.2; Infl. 32; 

Rek.1) 

[malahiaan] 

„melahirkan‟ 

[lahia] 

„lahir‟ 

33. itu bana nan dicari ana? nan ranca? 

mode anakño. (Imfor.2; Infl. 33; 

Rek.1) 

[dicari] 

„dicari‟ 

[cari] 

„cari‟ 

34. iyo, tio? sabanta bataŋka
 

ajo 

karajoᵋño. (Imfor.2; Infl. 34; Rek.1) 

[bataŋka] 

„bertengkar‟ 

[taŋka] 

„tengkar‟ 

35. ndeh, tega bana ana? tu 

mambunuah
 

uraŋ tuoño. (Imf.2; 

Infl. 35; Rek.1) 

[mambunuah] 

„membunuh‟ 

[bunuah] 

„bunuh‟ 

36. iyo ado uda daŋa dibarito pataŋ ana? 

nan mambaka
 

 gae?ño. (Imfor.2; 

Infl. 36; Rek.1) 

[mambaka] 

„membakar‟ 

[baka] 

„bakar‟ 

37. ino mamInta? pitIh, nda? diagiah
 
 

ama?ño (Imfor.2; Infl. 37; Rek.1) 

[diagiah] 

„diberi‟ 

[agiah] 

„beri‟ 

38. nda? ado imanño dibaka
 
 gae?ño tu. 

(Imfor.2; Infl. 38; Rek.1) 

[dibaka] 

„dibakar‟ 

[baka] 

„bakar‟ 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

39. Aŋsualah
 
 tugas tu! (Imfor.2; Infl. 

39; Rek.1) 

[aŋsualah] 

„angsurlah‟ 

[aŋsua] 

„angsur‟ 

40. iyolah, ma bisa bagantuaŋ jo uraŋ. 

(Imfor.2; Infl. 40; Rek.1) 

[bagantuaŋ] 

„bergantung‟ 

[gantuaŋ] 

„gantung‟ 

41. ado tukaŋ oje? nan maanta. 

(Imfor.2; Infl. 41; Rek.1) 

[maanta] 

„mengantar‟ 

[anta] 

„antar‟ 

42. nda? uda buliahan no mambao? 

honda ka sakolah. (Imfor.2; Infl. 42; 

Rek.1) 

[mambao?] 

„membawa‟ 

 

[bao?] 

„bawa‟ 

43. ino satio? hari salasa pai baranaŋ 

tu. (Imfor.2; Infl. 43; Rek.1) 

[baranaŋ] 

„berenang‟ 

[ranaŋ] 

„renang‟ 

44. saŋajo bajatuahan
 

mah (Imfor.2; 

Infl. 44; Rek.1) 

[bajatuahan] 

„berjatuhan‟ 

jatuah 

(jatuh) 

45. kalau nda? bajatuahan dimakan  

ule? sin jambu tu bantua? busua?ño. 

 (Imfor.2; Infl. 45; Rek.1) 

[dimakan] 

„dimakan‟ 

[makan] 

„makan‟ 

46. baña? mah uraŋ maambia? buahño 

ko. (Imfor.2; Infl. 46; Rek.1) 

[maambia?] 

„mengambil‟ 

[ambia?] 

„ambil‟ 

47. kadaŋ uraŋ tu diambia?ño
 

ajo 

(Imfor.2; Infl. 47; Rek.1) 

[diambia?ño] 

„diambilnya‟ 

ambia? 

(ambil) 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

48. baña? caroño, kadaŋ diambuaŋ
 
batu 

ka pohon tu (Imfor.2; Infl. 48; 

Rek.1) 

[diambuaŋ] 

„diambung‟ 

[ambuaŋ] 

„ambung‟ 

49. iyolah dibasuah
 
 jambu tu. (Imfor.2; 

Infl. 49; Rek.1) 

[dibasuah] 

„dibasuh‟ 

[basuah] 

„basuh‟ 

50. mambasuah
 

 buah tu sakadarño 

ajolah. (Imfor.2; Infl. 50; Rek.1) 

[mambasuah] 

„membasuh‟ 

[basuah] 

„basuh‟ 

51. ranca? nda? ranca?ño tagantuaŋ 

awa? mananam
 
buŋo tu. (Imfor.2; 

Infl. 51; Rek.2) 

[mananam] 

„menanam‟ 

[tanam] 

„tanam‟ 

52. tu aco?-aco? ditusua? 
 
tanahño tu. 

 (Imfor.2; Infl. 52; Rek.2) 

[ditusua?] 

„ditusuk‟ 

[tusua?] 

„tusuk‟ 

53. lama? caro mananam buŋo ko, 

ditakan ajo bataŋño katanah  alah 

tu. (Imfor.2; Infl. 53; Rek.2) 

[ditakan] 

„ditekan‟ 

[takan] 

„tekan‟ 

54. amuahlah, buŋo ko dikalola
 

cie?-

cie? tanganño (Im.2; Infl. 54; Rek.2) 

[dikalola] 

„dikelola‟ 

[kalola] 

„kelola‟ 

55. jan sampai bacabui?  pucua? buŋo 

tu, beko nda? tumbuahño. (Imfor.2; 

Infl. 55; Rek.2) 

[bacabui?] 

„bercabut‟ 

[cabui?] 

„cabut‟ 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

56. buŋo ko nda? amuah pulo ditanam 

sambaraŋ tampe?. (Imfor.2; Infl. 56; 

Rek.2) 

[ditanam] 

„ditanam‟ 

[tanam] 

„tanam‟ 

57. aŋke?lah ka balakaŋ rumah tu! 

 (Imfor.2; Infl. 57; Rek.2) 

[aŋke?lah] 

„angkatlah‟ 

[aŋke?] 

„angkat‟ 

58. karambia tu ino Ɵtabaŋ
 

pataŋ. 

(Imfor.2; Infl. 58; Rek.2) 

[Ɵtabaŋ] 

„Ɵtebang‟ 

[tabaŋ] 

„tebang‟ 

59. saranca?ño buahño tu, ditabaŋ
 
pulo. 

(Imfor.2; Infl. 59; Rek.2) 

[ditabaŋ] 

„ditebang‟ 

[tabaŋ] 

„tebang‟ 

60. uda diam ajoño maleh mambaleh 

nan dikece?ño (Imfor.2; Infl. 60; 

Rek.2) 

[mambaleh] 

„membalas‟ 

[baleh] 

„balas‟ 

61. iyolah baaro?  bana. (Imfor.2; Infl. 

61; Rek.2) 

[baaro?] 

„berharap‟ 

[aro?] 

„harap‟ 

62. nda? paralu awa? mambali
 
santan di 

kadai lai. (Imfor.2; Infl. 62; Rek.2) 

[mambali] 

„membeli‟ 

[bali] 

„beli‟ 

63. iyo abuihlah
 

 laŋsuaŋ sadoño! 

(Imfor.2; Infl. 63; Rek.2) 

[abuihlah] 

„rebuslah‟ 

[abuih] 

„rebus‟ 

64. iyo dilarianño dendaŋa
 
 dari uraŋ-

uraŋ. (Imfor.2; Infl. 64; Rek.2) 

[dendaŋa] 

„kudengar‟ 

[daŋa] 

„dengar‟ 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

65. tapi ntah iyo ntah nda?,  kan nda? 

amuah apo nan didaŋa
 
 dari uraŋ 

awa? iyo kan ajolah. (Imfor.2; Infl. 

65; Rek.2) 

[didaŋa] 

„didengar‟ 

[daŋa] 

„dengar‟ 

66. balilah
 

di kadai esi tu! (Imfor.2; 

Infl. 66; Rek.2) 

[balilah] 

„belilah‟ 

[bali] 

„beli‟ 

67. nda? pandai gauabuih
 
 ubi ko? 

 (Imfor.2; Infl. 67; Rek.2) 

[gauabuih] 

„kaurebus‟ 

[abuih] 

„rebus‟ 

68. sanaŋ maabuih
 
 ubi ko. (Imfor.2; 

Infl. 68; Rek.2) 

[maabuih] 

„merebus‟ 

[abuih] 

„rebus‟ 

69. hari tu ino Ɵkunjuaŋ
 
 rumah uda 

ko, tapi nda? ado uraŋ tu pai sin ino  

lai. (Imfor.2; Infl. 69; Rek.2) 

[Ɵkunjuaŋ] 

„Ɵkunjung‟ 

[Ɵkunjuaŋ] 

„Ɵkunjung‟ 

70. adolah. tanaŋ ajolah gau beko ado 

nan maiyeh
 
 awa? tu. (Imfor.3; Infl. 

70; Rek.1) 

[maiyeh] 

„menghias‟ 

[iyeh] 

„hias‟ 

71. kan alah dibayia tukaŋ iyeh jo uraŋ 

tu. (Imfor.3; Infl. 71; Rek.1) 

[dibayia] 

„dibayar‟ 

[bayia] 

„bayar‟ 

72. nda?lah, kapataŋ alah bacukua
 
 alIh 

ko mah. (Imfor.3; Infl. 72; Rek.1) 

[bacukua] 

„bercukur‟ 

[cukua] 

„cukur‟ 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

73. beko uraŋ awa? nan  mañambui? 

piha? laki-laki tu. (Imfor.3; Infl. 73; 

Rek.1) 

[mañambui?] 

„menyambut‟ 

[sambui?] 

„sambut‟ 

74. sabanta lai lah, jan bagageh bana 

susUn baraŋ-baraŋ tu. (Imfor.3; Infl. 

74; Rek.1) 

[bagageh] 

„bergegas‟ 

[gageh] 

„gegas‟ 

75. lata? sin di ateh meja tu, tutui? yo 

jan disiŋko?
 

samba tu. (Imfor.3; 

Infl. 75; Rek.1) 

[disiŋko?] 

„dibuka‟ 

[siŋko?] 

„buka‟ 

76. ndeh ba a basera? mode iko kain 

(Imfor.3; Infl. 76; Rek.1) 

[basera?] 

„berserak‟ 

[sera?] 

„serak‟ 

77. beko dilIpe?
 
kain ko yo put. 

 (Imfor.3; Infl. 77; Rek.1) 

[dilIpe?] 

„dilipat‟ 

[lIpe?] 

„lipat‟ 

78. ana?-ana? kalau alah bagalui? mode 

iko lah jadiño. (Imfor.3; Infl. 78; 

Rek.1) 

[bagalui?] 

„bergelut‟ 

[galui?] 

„gelut‟ 

 

79. nan mamboŋka
  

lamari lah 

karajoño. (Imfor.3; Infl. 79; Rek.1) 

[mamboŋka] 

„membongkar‟ 

[boŋka] 

„bongkar‟ 

80. itu ulah ana?-ana? tu, lari kasInan 

lari ka bilia? sudah tu dibantiaŋ
 

pintu bilia? tu(Imf.3; Infl. 80; Rek.1) 

[dibantiaŋ] 

„dibanting‟ 

[bantiaŋ] 

„banting‟ 

 



31 
 

TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

81. kadaŋ diaria? 
 
taruih ibo pulo awa? 

mancalia?ño. (Imfor.3; Infl. 81; 

Rek.1) 

[diaria?] 

„dibentak‟ 

[aria?] 

„bentak‟ 

82. ntah ba a caro mandidia? ana? ko 

lai. (Imfor.3; Infl. 82; Rek.1) 

[mandidia?] 

„mendidik‟ 

[didia?] 

„didik‟ 

83. nda?  amuah dibimbiaŋ
 

bantua? 

uraŋ gadaŋ ko.(Im.3; Infl. 83; Rek.1) 

[dibimbiaŋ] 

„dibimbing‟ 

[bimbiaŋ] 

„bimbing‟ 

84. bisua?  gaucubo
 
jo raso jadi ama? 

uraŋ tu. (Imfor.3; Infl. 84; Rek.1) 

[gaucubo] 

„kaucoba‟ 

[cubo] 

„coba‟ 

85. sakI?lah, tapi ka dipaŋaan lai, harus 

baputa
 
uta? caro mandidia? ana? ko 

mah. (Imfor.3; Infl. 85; Rek.1) 

[baputa] 

„berputar‟ 

[puta] 

„putar‟ 

 

86. kalau nda? basandaan
 
jatuahño alah 

patah sete?. (Imfor.3; Infl. 86; 

Rek.1) 

[basandaan] 

„bersandarkan‟ 

[sanda] 

„sandar‟ 

87. bue?lah! (Imfor.3; Infl. 87; Rek.1) [bue?lah] 

„buatlah‟ 

[bue?] 

„buat‟ 

88. usialah! (Imfor.3; Infl. 88; Rek.2) [usialah] 

„usirlah‟ 

[usia] 

„usir‟ 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

89. iyo, karambia tu ino Ɵjulua? 

disampiaŋ rumahño tu (Imfor.3; Infl. 

89; Rek.2) 

[Ɵjulua?] 

„Ɵjolok‟ 

julua? 

(jolok) 

90. tu ntah ba a diimpo?
 
jo karambia 

kapaloño. (Imfor.3; Infl. 90; Rek.2) 

[diimpo?] 

„ditimpa‟ 

[impo?] 

„timpa‟ 

91. iyo, kalau diiŋe?
 

amuah awa? 

tagala?. (Imfor.3; Infl. 91; Rek.2) 

[diiŋe?] 

„diingat‟ 

[iŋe?] 

„ingat‟ 

92. oh iyo, kain tadi alUn dirandam 

alUn masua? ka masIn cuci. 

(Imfor.3; Infl. 92; Rek.2) 

[dirandam] 

„direndam‟ 

[randam] 

„rendam‟ 

93. iyo kain ko kalau nda? diaŋsua 

tambah baña?ño. (Imfor.3; Infl. 93; 

Rek.2) 

[diaŋsua] 

„diangsur‟ 

[aŋsua] 

„angsur‟ 

 

94. kalau pamutaño ko baju tu harUs 

batakan
 
 (Imfor.3; Infl. 94; Rek.2) 

[batakan] 

„bertekan‟ 

[takan] 

„tekan‟ 

95. nda? amuah manjamua
 

kain 

disampiaŋ rumah ko (Imfor.3; Infl. 

95; Rek.2) 

[manjamua] 

„menjemur‟ 

[jamua] 

„jemur‟ 

96. itu nda? puño awa? beko mañasah
  

pulo uraŋ sabalah. (Imfor.3; Infl. 96; 

Rek.2) 

[mañasah] 

„mencuci‟ 

[sasah] 

„cuci‟ 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

97. iyo yo kama lah paiño tarompa nda? 

ado basuo. (Imfor.3; Infl. 97; Rek.2) 

[basuo] 

„bersua‟ 

[suo] 

„sua‟ 

98. dudua?lah
 

dulu uni ka sampiaŋ 

santa! (Imfor.3; Infl. 98; Rek.2) 

[dudua?lah] 

„duduklah‟ 

[dudua?] 

„duduk‟ 

99. pataŋ tu lai uni nan ditunjua? pacI? 

pitIh julo-julo tu (Imfor.3; Infl. 99; 

Rek.2) 

[ditunjua?] 

„ditunjuk‟ 

[tunjua?] 

„tunjuk‟ 

 

100. tapi nda? amuah uni payah 

mamacI? 
 

pitIh julo-julo tu. 

(Imfor.3; Infl. 100; Rek.2) 

[mamacI?] 

„memegang‟ 

[pacI?] 

„pegang‟ 

101. nda? masalah payah manulIh
 

tu 

(Imfor.3; Infl. 101; Rek.2) 

[manulIh] 

„menulis‟ 

[tulIh] 

„tulis‟ 

102. kalau talambe? awa? mambayia 

pitIh julo-julo tu ino  Ɵjapui?
 

ka 

rumah. (Imfor.3; Infl. 102; Rek.2) 

[Ɵjapui?] 

„Ɵjemput‟ 

[japui?] 

„jemput‟ 

103. lai lah batulIh
 
(Imfor.3; Infl. 103; 

Rek.2) 

[batulIh] 

„bertulis‟ 

[tulIh] 

„tulis‟ 

104. biasoño inda?, tapi ibo awa? uraŋ tu 

alah bacarai
 

(Imfor.3; Infl. 104; 

Rek.2) 

[bacarai] 

„bercerai‟ 

[carai] 

„cerai‟ 

105. biasoño di rumah ama? uraŋ 

bakumpua(Imfor.3; Infl. 105; 

Rek.2)
 

[bakumpua] 

„berkumpul‟ 

[kumpua] 

„kumpul‟ 
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TABEL 4 (SAMBUNGAN) 

106. jan bawaŋ nan dikupeh
 
kalau nda? 

talo? (Imfor.3; Infl. 106; Rek.2) 

[dikupeh] 

„dikupas‟ 

[kupeh] 

„kupas‟ 

107. banya? karajo di sinan tu nda? 

mangupeh
 
bawaŋ ajo karajo awa?. 

(Imfor.3; Infl. 107; Rek.2) 

[mangupeh] 

„mengupas‟ 

[kupeh] 

„kupas‟ 

108. tapi kalau sakete? maŋupeh bawaŋ 

tu lai nda? balinaŋ aia mato. 

 (Imfor.3; Infl. 108; Rek.2) 

[balinaŋ] 

„berlinang‟ 

[linaŋ] 

„linang‟ 

109. kece? ama? jam duo beko didabiah
 

kabau tu (Imfor.3; Infl. 109; Rek.2) 

[didabiah] 

„disembelih‟ 

[dabiah] 

„sembelih‟ 

110. sabanta mandabiah
 

kabau tu. 

(Imfor.3; Infl. 110; Rek.2) 

[mandabiah] 

„menyembelih‟ 

[dabiah] 

„sembelih‟ 

111. kece? uraŋ mantUn jo karano 

basujui?
 
pas sambayaŋ tu. 

(Imfor.3; Infl. 111; Rek.2) 

[basujui?] 

„bersujud‟ 

[sujui?] 

„sujud‟ 

112. rumahño dake? sikoño denpaŋgia
  

karumahño lu yo. (Imfor.3;         

Infl. 112; Rek.2) 

[denpaŋgia] 

„kupanggil‟ 

[paŋgia] 

„panggil‟ 

113. maŋa pulo baanta
 
rumahño dake? 

sikoño. (Imfor.3; Infl. 113; Rek.2) 

[baanta] 

„berantar‟ 

[anta] 

„antar‟ 
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2.2 Analisis Data 

  Infleksi verba adalah afiks yang menghasilkan bentuk kata baru dari 

bentuk kata verba tanpa mengubah kata dasarnya. Infleksi verba yang digunakan 

dalam bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang terdiri dari: (1) Infleksi pada 

verba afiksasi/verba transitif yang meliputi: (a) {maN-}, (b) {di-} ,(c) {den} (d) 

{gau-}, (e) {ba-}, (f) {Ɵ/zero}, (g) {-lah}, (2) Infleksi pada verba 

afiksasi/intransitif yang meliputi: (a) {ba-}, (b) {-lah}. 

2.2.1 Bentuk/Proses Infleksi pada Verba Afiksasi/Verba Transitif 

2.2.1.1 Afiks Infleksi Verba Transitif (maN-) 

 Afiks (maN-) dalam bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang yang 

penulis temukan terdiri dari (man-), (ma-), (mam-), (mañ-), dan (maŋ-). Afiks 

(maN-) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

TABEL 5 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (man-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

[manjai?]            <        {maN-} + {jai?}            „menjahit‟ 

[manjua]             <        {maN-} + {jua}             „menjual‟ 

[mancatai?]         <        {maN-} + {catai?}         „mencatat‟ 

[mandidia?]        <         {maN-} + {didia?}         „mendidik‟ 

[manjamua]        <         {maN-} + {jamua}         „menjemur‟ 

[mancalia?]        <         {maN-} + {calia?}          „melihat‟ 

[mandabiah]       <        {maN-} + {dabiah}         „menyembelih‟ 

[mananam]         <        {maN-} + {tanam}          „menanam‟ 
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TABEL 5 (SAMBUNGAN) 

9. 

10. 

 [manulIh]           <        {maN-} + {tulIh}            „menulis‟ 

 [manuduah]        <        {maN-} + {tuduah}         „menuduh‟ 

 

 Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. iko ha sadaŋ manjai? bana kini ko ha (Imfor.1; Infl. 1; Rek.1) 

 Berdasarkan data 1, terdapat kata manjai? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata manjai? terdiri dari kata dasar jai? + maN- dengan bentuk 

alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata jai? tidak memengaruhi kelas 

kata asal katanya, yakni jai? berkategori kata verba. Kemudian manjai? juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata  jai? atau 

manjai? berarti menyambung kain dengan benang maupun jarum.  

2. iyo baraja manjua
 
baju bagaIlah awa? di jakarta tu. (Imfor.1; Infl. 6; Rek.1)  

 Berdasarkan data 2, terdapat kata manjua yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata manjua terdiri dari kata dasar jua + maN- dengan bentuk 

alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata jua tidak memengaruhi kelas 

kata asal katanya, yakni jua berkategori kata verba kemudian manjua berkategori 

verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba 

transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata jua atau 



37 
 

manjua berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk 

memperoleh/menerima uang. 

3. sms ino, suruah ino mancatai?
 
paŋaluaran surau tu. (Imfor.2; Infl. 20; Rek.1)  

 Berdasarkan data 3, terdapat kata mancatai? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mancatai? terdiri dari kata dasar catai? + maN- dengan 

bentuk alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata catai? tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni catai? berkategori kata verba 

kemudian mancatai? berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal) seperti kata catai? atau  mancatai? berarti menuliskan sesuatu dalam 

sebuah kertas sebagai peringatan terhadap suatu hal. 

4. ntah ba a caro mandidia? ana? ko lai. (Imfor.3; Infl. 82; Rek.1)  

 Berdasarkan data 4, terdapat kata mandidia? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mandidia? terdiri dari kata dasar didia? + maN- dengan 

bentuk alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata didia? tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni didia? berkategori kata verba 

kemudian mandidia? berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata didia? atau  mandidia? berarti memberikan ajaran 

mengenai akhlak. 
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5. nda? amuah manjamua
 
kain disampiaŋ rumah ko (Imfor.3; Infl. 95; Rek.2) 

 Berdasarkan data 5, terdapat kata manjamua yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata manjamua terdiri dari kata dasar jamua + maN- dengan 

bentuk alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata jamua tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni jamua berkategori kata verba 

kemudian manjamua berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata jamua  atau manjamua berarti mengeringkan kain 

dibawah sinar matahari. 

6. iyo. eh nda? tau pulo ama? ha nda? ado mancalia? kalɛndɛr  tadi ha 

 (Imfor.1; Infl. 5; Rek.1)  

 Berdasarkan data 6, terdapat kata mancalia? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mancalia? terdiri dari kata dasar calia? + maN- dengan 

bentuk alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata calia? tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni calia? berkategori kata verba 

kemudian mancalia? berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata calia? atau mancalia? berarti 

memandang/memperhatikan sesuatu dengan mata. 
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7. sabanta mandabiah
 
kabau tu. (Imfor.3; Infl. 110; Rek.2) 

 Berdasarkan data 7, terdapat kata mandabiah yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mandabiah terdiri dari kata dasar dabiah + maN- dengan 

bentuk alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata dabiah tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni dabiah berkategori kata verba 

kemudian mandabiah  berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata dabiah  atau mandabiah berarti menggorok leher 

binatang atau sebagainya. 

8. ranca? nda? ranca?ño tagantuaŋ awa? mananam
 
buŋo tu. (Imfor.2; Infl. 51; 

Rek.2) 

 Berdasarkan data 8, terdapat kata mananam yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mananam terdiri dari kata dasar tanam + maN- dengan 

bentuk alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata tanam tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni tanam berkategori kata verba 

kemudian mananam  berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata tanam  atau mananam berarti menaruh di dalam tanah 

yang dilubangi. 
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9. nda? masalah payah manulIh
 
tu (Imfor.3; Infl. 101; Rek.2) 

 Berdasarkan data 9, terdapat kata manulIh yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata manulih terdiri dari kata dasar tulih + maN- dengan 

bentuk alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata manulIh tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni tulih  berkategori kata verba 

kemudian manulih berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata tulih  atau  manulih berarti membuat huruf/angka dengan 

pena di dalam sebuah kertas. 

10. iyo, tapi kan awa? nda? amuah pulo manuduah
 
 no nan inda?-inda?. (Imfor.2; 

Infl. 25; Rek.1) 

 Berdasarkan data 10, terdapat kata manuduah yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata manuduah terdiri dari kata dasar tuduah + maN- dengan 

bentuk alomorf man-. Penambahan alomorf man- pada kata tuduah tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni tuduah  berkategori kata verba 

kemudian manuduah berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal) seperti kata tuduah  atau manuduah berarti mengatakan bahwa 

seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik. 
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 Pada tabel 5 di atas, dapat dijelaskan bahwa afiks {man-} merupakan 

bentuk infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, yang mempunyai 

struktur morfologi yang berbeda dan mempunyai makna yang sama. Untuk 

memperjelas infleksi verba transitif {man-} bahasa Minangkabau dialek Ampang 

Gadang, penulis merumuskan sebagai berikut: 

maN- + Vtr   = Vtr 

man- +  jai?   = manjai? 

man- +  jua   = manjua  

man- +  catai?   = mancatai? 

man- +  didia?   = mandidia? 

man- +  jamua   = manjamua 

man- +  calia?   = mancalia? 

man- +  dabiah   = mandabiah 

man- +  tanam   = mananam 

man- +  tulIh   = manulIh 

man- +  tuduah   = manuduah 
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TABEL 6 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (ma-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

[maadua?]            <        {maN-} + {adua?}             „mengaduk‟ 

[maminta?]           <        {maN-} + {minta?}            „meminta‟ 

[maanta]               <        {maN-} + {anta}                „mengantar‟ 

[maabuih]            <        {maN-} + {abuih}               „merebus‟ 

[malahiaan]          <        {maN-} + {lahia}               „melahirkan‟ 

[maituaŋ]             <        {maN-} + {ituaŋ}               „menghitung‟ 

[maagiah]            <        {maN-} + {agiah}               „memberi‟ 

[maambia?]         <        {maN-} + {ambia?}            „mengambil‟ 

[maiyeh]             <        {maN-} + {iyǝh}                „menghias‟ 

 

 Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. ino sadaŋ maadua? untua? mambue? goreŋ (Imfor.1; Infl. 2; Rek.1) 

 Berdasarkan data 1, terdapat kata maadua? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata maadua? terdiri dari kata dasar adua? + maN- dengan 

bentuk alomorf ma-. Penambahan alomorf ma- pada kata adua? tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni adua? berkategori kata verba 

kemudian maadua? berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal) seperti kata adua? yang menurunkan kata maadua?. Kata adua? atau 

maadua? berarti mencampur/mengacau suatu makanan. 
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2. oh, uraŋ maminta? sadakah mah (Imfor.1; Infl. 4; Rek.1)  

 Berdasarkan data 2, terdapat kata maminta? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata maminta? terdiri dari kata dasar minta? + maN- dengan 

bentuk alomorf ma-. Penambahan alomorf ma- pada kata minta? tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni minta? berkategori kata verba 

kemudian maminta? berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata minta? yang menurunkan kata maminta?. Kata minta? 

atau maminta? berarti memohon sesuatu. 

3. ado tukaŋ oje? nan maanta. (Imfor.2; Infl. 41; Rek.1) 

 Berdasarkan data 3, terdapat kata maanta yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata maanta  terdiri dari kata dasar anta + maN- dengan 

bentuk alomorf ma-. Penambahan alomorf ma- pada kata anta tidak memengaruhi 

kelas kata asal katanya, yakni anta  berkategori kata verba kemudian maanta 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata anta  yang 

menurunkan kata maanta. Kata anta atau maanta berarti menemani orang berjalan 

atau pergi. 
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4. sanaŋ maabuih
 
 ubi ko. (Imfor.2; Infl. 68; Rek.2) 

 Berdasarkan data 4, terdapat kata maabuih yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata maabuih terdiri dari kata dasar abuih + maN- dengan 

bentuk alomorf ma-. Penambahan alomorf ma- pada kata abuih tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni abuih berkategori kata verba 

kemudian maabuih berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188)  

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata abuih  yang menurunkan kata maabuih. Kata abuih atau 

maabuih  berarti memasak sesuatu dalam air mendidih. 

5. bulan 1 pataŋ ino malahiaan
 
dirumahño. (Imfor.2; Infl. 32; Rek.1) 

 Berdasarkan data 5, terdapat kata malahiaan yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata malahiaan terdiri dari kata dasar lahia + maN-an dengan 

bentuk alomorf ma-an. Penambahan alomorf ma-an pada kata lahia tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni lahia berkategori kata verba 

kemudian malahiaan berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata lahia  yang menurunkan kata malahiaan. Kata lahia 

berarti keluar dari kandungan, dan malahiaan berarti mengeluarkan anak dari 

kandungan. 
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6. di mUsajI? tu ino maituaŋ pitIh tu. (Imfor.2; Infl. 24; Rek.1) 

 Berdasarkan data 6, terdapat kata maituaŋ yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata maituaŋ
 
terdiri dari kata dasar ituaŋ

 
+ maN- dengan 

bentuk alomorf ma-. Penambahan alomorf ma- pada kata ituaŋ
 
tidak memengaruhi 

kelas kata asal katanya, yakni ituaŋ
 
berkategori kata verba kemudian maituaŋ

  

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata ituaŋ
 
 yang 

menurunkan kata maituaŋ. Kata hituaŋ berarti menjumlahkan, mengurangi, 

membagi dan sebagainya, dan maituaŋ
 

berarti mencari jumlah dengan 

menjumlahkan. 

7. jaleh ama? maagiah
 
 ajoño. (Imfor.2; Infl. 31; Rek.1) 

 Berdasarkan data 7, terdapat kata maagiah yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata maagiah terdiri dari kata dasar agiah + maN- dengan 

bentuk alomorf ma-. Penambahan alomorf ma- pada kata agiah tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni agiah
 

berkategori kata verba 

kemudian maagiah berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti agiah
 
yang menurunkan kata maagiah. kata agiah atau 

maagiah berarti menyerahkan sesuatu. 
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8. baña? mah uraŋ maambia? buahño ko. (Imfor.2; Infl. 46; Rek.1) 

 Berdasarkan data 8, terdapat kata maambia? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata maambia? terdiri dari kata dasar ambia? + maN- dengan 

bentuk alomorf ma-. Penambahan alomorf ma- pada kata maambia? tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni ambia?
 

berkategori kata verba 

kemudian maambia? berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata ambia?
 
yang menurunkan kata maambia?. Kata ambia? 

atau maambia? berarti memegang sesuatu lalu dibawa. 

9. adolah. tanaŋ ajolah gau beko ado nan maiyeh
 
 awa? tu. (Imfor.3; Infl. 70; 

Rek.1) 

 Berdasarkan data 9, terdapat kata maiyeh
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata maiyǝh
 
 terdiri dari kata dasar iyeh + maN- dengan bentuk 

alomorf ma-. Penambahan alomorf ma- pada kata iyeh
 
 tidak memengaruhi kelas 

kata asal katanya, yakni iyeh
 

 berkategori kata verba kemudian maiyeh
 
 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata iyeh
 
 yang 

menurunkan kata maiyeh. Kata iyeh atau maiyeh berarti memperelok dengan 

barang-barang yang indah. 
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 Pada tabel 6 di atas, dapat dijelaskan bahwa {ma-} merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, yang mempunyai struktur 

morfologi yang berbeda dan mempunyai makna yang sama. Selain bentuk infleksi 

verba {ma-} penulis menemukan bentuk infleksi verba {ma-an} seperti kata dasar 

lahia yang termasuk jenis kelas kata verba dapat menghasilkan bentuk kata baru 

dari leksem dasar yaitu malahiaan yang terjadi proses afiksasi ma-

an+lahia=malahiaan. Untuk memperjelas infleksi verba transitif {ma-} bahasa 

Minangkabau dialek Ampang Gadang, penulis merumuskan sebagai berikut: 

maN- + Vtr   = Vtr 

ma- +  adua?   = maadua? 

ma- +  minta?   = maminta? 

ma- +  anta   = maanta 

ma- +  abuih   = maabuih 

ma-an + lahia   = malahiaan 

ma- +  ituaŋ   = maituaŋ 

ma- +  agiah   = maagiah 

ma- +  ambia?   = maambia?  

ma- +  iyeh   = maiyeh 
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TABEL 7 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (mam-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

[mambue?]           <        {maN-} + {bue?}               „membuat‟ 

[mambaco]           <        {maN-} + {baco}               „membaca‟ 

[mambayia]          <        {maN-} + {bayia}              „membayar‟ 

[mambunuah]       <        {maN-} + {bunuah}            „membunuh‟ 

[mambao?]           <        {maN-} + {bao?}               „membawa‟ 

[mambaka]           <        {maN-} + {baka}               „membakar‟ 

[mambaleh]          <        {maN-} + {baleh}              „membalas‟ 

[mambasuah]        <        {maN-} + {basuah}            „membasuh‟ 

[mamboŋka]         <        {maN-} + {boŋka}             „membongkar‟ 

[mambali]            <        {maN-} + {bali}                „membeli‟ 

[mamakai]            <        {maN-} + {pakai}              „memakai‟ 

[mamacI?]            <        {maN-} + {pacI?}              „memegang‟ 

  

 Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. ino sadaŋ maadua? untua? mambue? goreŋ (Imfor.1; Infl. 3; Rek.1) 

 Berdasarkan data 1, terdapat kata mambue? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mambue? terdiri dari kata dasar bue? + maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata bue? tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni bue? berkategori kata verba 

kemudian mambue? juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 
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mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata bue? yang menurunkan kata mambue?. Kata bue? atau  

mambue?  berarti melakukan/menciptakan/mengerjakan sesuatu. 

2. mambaco apo (Imfor.1; Infl. 14; Rek.2) 

 Berdasarkan data 2, terdapat kata mambaco yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mambaco terdiri dari kata dasar baco + maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata baco tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni baco berkategori kata verba 

kemudian mambaco juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata baco yang menurunkan kata mambaco. Kata baco berarti 

eja, dan mambaco berarti melihat serta memahami isi dari apa yg tertulis. 

3. maŋa pulo uda mambayia
 
 jo ama?. (Imfor.2; Infl. 30; Rek.1) 

 Berdasarkan data 3, terdapat kata mambayia
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mambayia
 
 terdiri dari kata dasar bayia + maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata bayia
 

 tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni bayia berkategori kata verba 

kemudian mambayia
 

 juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata bayia yang menurunkan kata mambayia. Kata bayia 
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berarti beri uang untuk ditukar dengan sesuatu, dan  mambayia
 
 berarti melihat 

serta memahami isi dari apa yg tertulis. 

4. ndeh, tega bana ana? tu mambunuah
 
uraŋ tuoño. (Imf.2; Infl. 35; Rek.1) 

 Berdasarkan data 4, terdapat kata mambunuah
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mambunuah
 
terdiri dari kata dasar bunuah + maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata bunuah
 

tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni bunuah berkategori kata verba 

kemudian mambunuah
 

juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata bunuah yang menurunkan kata mambunuah. Kata 

bunuah berarti habisi nyawa seseorang dengan sengaja, dan  mambunuah
 
berarti 

menghilangkan nyawa seseorang. 

5. nda? uda buliahan no mambao? honda ka sakolah. (Imfor.2; Infl. 42; Rek.1) 

 Berdasarkan data 5, terdapat kata mambao?
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mambao?
 
terdiri dari kata dasar bao? + maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata bao?
 

tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni bao? berkategori kata verba 

kemudian mambao?
 

juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata bao?  yang menurunkan kata mambao?. Kata bao? 
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berarti angkat ke tempat lain, dan  mambao?
 
berarti memegang sesuatu sambil 

bergerak dari suatu tempat ketempat lain. 

6. iyo ado uda daŋa dibarito pataŋ ana? nan mambaka
 
 gae?ño. (Imfor.2; Infl. 

36; Rek.1) 

 Berdasarkan data 6, terdapat kata mambaka
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mambaka
 
 terdiri dari kata dasar baka + maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata baka
 

 tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni baka berkategori kata verba 

kemudian mambaka
 

 juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata baka  yang menurunkan kata mambaka.
 
Kata baka atau  

mambaka
 
 berarti mengahanguskan/menyalakan dengan api. 

7. uda diam ajoño maleh mambaleh nan dikece?ño (Imfor.2; Infl. 60; Rek.2) 

 Berdasarkan data 7, terdapat kata mambaleh yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mambaleh terdiri dari kata dasar baleh + maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata baleh tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni baleh berkategori kata verba 

kemudian mambaleh juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata baleh yang menurunkan kata mambaleh.
 
Kata baleh 
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berarti jawaban/reaksi, dan  mambaleh berarti menjawab perbuatan yang diterima 

dari orang lain. 

8. mambasuah
 
 buah tu sakadarño ajolah. (Imfor.2; Infl. 50; Rek.1) 

 Berdasarkan data 8, terdapat kata mambasuah
 
 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mambasuah
 
 terdiri dari kata dasar basuah + maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata basuah
 
 tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni basuah berkategori kata verba 

kemudian mambasuah
 
 juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata basuah yang menurunkan kata mambasuah
 
.
 
Kata basuah 

atau  mambasuah
 
 berarti mencuci/membersihkan sesuatu dengan air. 

9. nan mamboŋka
  
lamari lah karajoño. (Imfor.3; Infl. 79; Rek.1) 

 Berdasarkan data 9, terdapat kata mamboŋka
  

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mamboŋka
  
terdiri dari kata dasar boŋka

  
+ maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata boŋka
  

tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni boŋka
  

berkategori kata verba 

kemudian mamboŋka
  

juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata boŋka
  

yang menurunkan kata mamboŋka.
 
Kata boŋka
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atau  mamboŋka
  

berarti mengeluarkan muatan yang terdapat didalam suatu 

tempat. 

10. nda? paralu awa? mambali
 
santan di kadai lai. (Imfor.2; Infl. 62; Rek.2) 

 Berdasarkan data 10, terdapat kata mambali
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mambali
 
terdiri dari kata dasar bali

  
+ maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata bali
 

tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni bali
  
berkategori kata verba kemudian 

mambali 
 
juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan 

afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna 

leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” 

seperti kata bali
  
yang menurunkan kata mambali.

 
Kata bali

  
atau  mambali

  
berarti 

memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang. 

11. ama? ajo mamakai baju ma? com tu ranca? (Imfor.1; Infl. 10; Rek.1) 

 Berdasarkan data 11, terdapat kata mamakai
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mamakai
 
 terdiri dari kata dasar pakai

  
+ maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata pakai
 

 tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni pakai berkategori kata verba 

kemudian mamakai
 

 juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata pakai
 
 yang menurunkan kata mamakai

 
.
 
Kata pakai atau  

mamakai
 
 berarti mengenakan baju dan sebagainya. 
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12. tapi nda? amuah uni payah mamacI? 
 
pitIh julo-julo tu. (Imfor.3; Infl. 100; 

Rek.2) 

 Berdasarkan data 12, terdapat kata mamacI? 
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mamaci? 
 
terdiri dari kata dasar pacI? 

 
+ maN- dengan 

bentuk alomorf mam-. Penambahan alomorf mam- pada kata pacI? 
 

tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni pacI? 
 

berkategori kata verba 

kemudian mamacI? 
 

juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata pacI? 
 
yang menurunkan kata mamacI?.

 
Kata pacI? 

 
atau  

mamacI? 
 
berarti memegang dengan tangan.  

 Pada tabel 7 di atas, dapat dijelaskan bahwa {mam-} merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, yang mempunyai struktur 

morfologi yang berbeda dan mempunyai makna yang sama. Untuk memperjelas 

infleksi verba transitif {mam-} bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, 

penulis merumuskan sebagai berikut: 

maN- + Vtr   = Vtr 

mam- + buǝ?   = mambuǝ? 

mam- + baco   = mambaco 

mam- + bayia   = mambayia 

mam- +  bunuah   = mambunuah 

mam- + bao?   = mambao? 
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mam- +  baka   = mambaka 

mam- + balǝh   = mambalǝh 

mam- + basuah   = mambasuah 

mam- + boŋka   = mamboŋka 

mam- +  bali   = mambali 

mam- + pakai   = mamakai 

mam- + pacI?   = mamacI? 

TABEL 8 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (mañ-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

[mañaŋko]           <        {maN-} + {saŋko}              „menyangka‟ 

[mañambui?]       <        {maN-} + {sambui?}          „menyambut‟ 

[mañasah]             <        {maN-} + {sasah}               „mencuci‟ 

 

Berdasarkan tabel 8 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. iyo, ino ajoño. tulah nda? mañaŋko ama? do, ma? com tu  mambue? baraŋ 

baña? ranca?-ranca?, gamesño ha modɛl-modɛl. (Imfor.1; Infl. 9; Rek.1) 

  

 Berdasarkan data 1, terdapat kata mañaŋko yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mañaŋko terdiri dari kata dasar saŋko + maN- dengan 

bentuk alomorf mañ-. Penambahan alomorf mañ- pada kata saŋko tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni saŋko berkategori kata verba 

kemudian mañaŋko juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 
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gramatikal)” seperti kata saŋko yang menurunkan kata mañaŋko. Kata saŋko atau  

mañaŋko berarti menduga/mengira. 

2. beko uraŋ awa? nan mañambui? piha? laki-laki tu. (Imfor.3; Infl. 73; Rek.1) 

 Berdasarkan data 2, terdapat kata mañambui? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mañambui? terdiri dari kata dasar sambui? + maN- 

dengan bentuk alomorf many-. Penambahan alomorf mañ- pada kata sambui? 

tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni sambui? berkategori kata verba 

kemudian mañambui? juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata sambui? yang menurunkan kata mañambui?. Kata 

sambui? atau  mañambui? berarti menerima/memberi tanggapan. 

3. itu nda? puño awa? beko mañasah
  

pulo uraŋ sabalah. (Imfor.3; Infl. 96; 

Rek.2) 

 Berdasarkan data 3, terdapat kata mañasah
  

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata mañasah
  

terdiri dari kata dasar sasah + maN- dengan 

bentuk alomorf mañ-. Penambahan alomorf mañ- pada kata sasah
  

tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni sasah berkategori kata verba 

kemudian mañasah
  

juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata sasah yang menurunkan kata mañasah. Kata sasah atau  

mañasah
  
berarti membersihkan dengan memakai air dan sabun. 



57 
 

 Pada tabel 8 di atas, dapat dijelaskan bahwa {mañ-} merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, yang mempunyai struktur 

morfologi yang berbeda dan mempunyai makna yang sama. Untuk memperjelas 

infleksi verba transitif {mañ-} bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, 

penulis merumuskan sebagai berikut: 

maN- + Vtr   = Vtr 

mañ- +  saŋko   = mañaŋko 

mañ- +  sambui?  = mañambui? 

mañ- +  sasah   = mañasah 

TABEL 9 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (maŋ-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. [maŋupeh]            <        {maN-} + {kupeh}             „mengupas‟ 

 

Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. banya? karajo di sinan tu nda? maŋupeh
 
bawaŋ ajo karajo awa?. (Imfor.3; 

Infl. 107; Rek.2) 

 Berdasarkan data 1, terdapat kata maŋupeh
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata maŋupeh
 
terdiri dari kata dasar kupeh + maN- dengan 

bentuk alomorf maŋ-. Penambahan alomorf maŋ- pada kata maŋupeh
 

tidak 

memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni kupeh berkategori kata verba 

kemudian maŋupeh
 

juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 
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gramatikal)” seperti kata kupeh yang menurunkan kata maŋupeh. Kata kupeh
 

berarti buang kulit dan sebagainya, dan maŋupeh
 

berarti membuka dengan 

membuang kulitnya. 

 Pada tabel 9 di atas, dapat dijelaskan bahwa {maŋ-} merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, yang mempunyai struktur 

morfologi yang berbeda dan mempunyai makna yang sama. Untuk memperjelas 

infleksi verba transitif {maŋ-} bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, 

penulis merumuskan sebagai berikut: 

maN- + Vtr   = Vtr 

maŋ- +  kupeh   = maŋupeh 

 

2.2.1.2 Bentuk/Proses Infleksi Verba Transitif (di-) 

TABEL 10 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (di-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

[ditulIh]         <        {di-} + {tulIh}             „ditulis‟ 

[dijapui?]       <        {di-} + {japui?}           „dijemput‟ 

[digigI?]        <        {di-} + {gigI?}             „digigit‟ 

[dikalola]       <        {di-} + {kalola}           „dikelola‟ 

[ditanam]       <        {di-} + {tanam}           „ditanam‟ 

[disiŋko?]      <        {di-} + {siŋko?}           „dibuka‟ 

[dicari]          <        {di-} + {cari}               „dicari‟ 

[dibantiaŋ]     <        {di-} + {bantiaŋ}         „dibanting‟ 
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TABEL 10 (SAMBUNGAN) 

9.. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29 

[dibimbiaŋ]    <        {di-} + {bimbiaƞ}        „dibimbing‟ 

[dijua]           <        {di-} + {jua}                „dijua‟ 

[dibacoño]     <         {di-ño} + {baco}         „dibacanya‟ 

[diambia?ño]  <        {di-ño} + {ambia?}      „diambia?‟ 

[dibue?]         <        {di-} + {bue?}             „dibuat‟ 

[diimpo?]       <        {di-} + {impo?}           „diimpit‟  

[dilIpe?]         <        {di-} + {lIpe?}                „dilipat‟ 

[dilulua]         <         {di-} + {lulua}               „ditelan‟ 

[dirandam]     <        {di-} + {rendam}            „direndam‟ 

[ditabaŋ         <        {di-} + {tabaŋ}               „ditebang‟ 

[ditakan]       <        {di-} + {takan}               „ditekan‟ 

[ditunjua?]     <        {di-} + {tunjua?}             „ditunjuk‟ 

[diambuaŋ]    <       {di-} + {ambuaŋ}            „diambung‟ 

[ditusua?]      <       {di-} + {tusua?}               „ditusuk‟ 

[diaria?]        <       {di-} + {aria?}                 „diarik‟ 

[dibaka]        <       {di-} + {baka}                 „dibaka‟ 

[diaŋsua]       <       {di-} + {aŋsua}                „diangsur‟ 

[didabiah]     <        {di-} + {dabiah}              „disembelih‟ 

[didaŋa]        <        {di-} + {daŋa}                „didengar‟ 

[dicatai?ño]   <        {di-ño} + {catai?}           „dicatatnya‟ 

[diagiah]       <        {di-} + {agiah}               „diberi‟ 
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TABEL 10 (SAMBUNGAN) 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

[dimakan]           <        {di-} + {makan}             „dimakan‟ 

[dibasuah]           <        {di-} + {basuah}             „dibasuh‟ 

[dibayia]             <        {di-} + {bayia}               „dibayar‟ 

[diiŋe?]               <        {di-} + {iŋe?}                 „diingat‟ 

[dikupeh]            <        {di-} + {kupeh}               „dikupas‟ 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. ino kan ado bukti nan ditulIh
 
dibuku mUsajI? tu. (Imfor.2; Infl. 26; Rek.1) 

 Berdasarkan data 1, terdapat kata ditulIh
 
yang merupakan kata berkategori 

verba. Kata ditulIh
 
terdiri dari kata dasar tulIh + di-. Penambahan afiks di-  pada 

kata tulIh
  
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni tulIh berkategori kata 

verba kemudian ditulIh
  

juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata tulIh yang menurunkan kata ditulIh. Kata tulIh
 
atau  

ditulIh
 
berarti sesuatu yang dibuat di atas kertas menggunakan alat tulis. 

2. kalau nda? dijapui?
 
maleh  ino pai. (Imfor.2; Infl. 19; Rek.1)  

 Berdasarkan data 2, terdapat kata dijapui?
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dijapui?
 
terdiri dari kata dasar japui? + di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata japui?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

japui? berkategori kata verba kemudian dijapui?
 
juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 
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intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata japui? yang menurunkan kata dijapui?. 

Kata japui?
 
atau  dijapui?

 
berarti diajak pergi bersama. 

3. jan digigI?
 
 beko sakI? garaman. (Imfor.2; Infl. 28; Rek.1) 

 Berdasarkan data 3, terdapat kata digigI? 
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata digigI? terdiri dari kata dasar gigI? + di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata gigI?
 
 tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni gigI? 

berkategori kata verba kemudian digigI? 
 
 juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata gigI? yang menurunkan kata digigI?. 

Kata gigI?
 
atau  digigI? berarti dijepit dengan gigi. 

4. amuahlah, buŋo ko dikalola
 
cie?-cie? tanganño (Im.2; Infl. 54; Rek.2) 

 Berdasarkan data 4, terdapat kata dikalola
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dikalola
 
terdiri dari kata dasar kalola + di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata kalola
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

kalola berkategori kata verba kemudian dikalola
 
juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata kalola yang menurunkan kata dikalola
. 

Kata kalola
 
atau  dikalola

  
berarti dikendalikan/diurus. 
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5. buŋo ko nda? amuah pulo ditanam sambaraŋ tampe?. (Imfor.2; Infl. 56; 

Rek.2) 

 Berdasarkan data 5, terdapat kata ditanam yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata ditanam terdiri dari kata dasar tanam + di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata tanam tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

tanam berkategori kata verba kemudian ditanam juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata tanam yang menurunkan kata ditanam. 

Kata tanam
 
atau  ditanam berarti ditaruh/diletakkan dimasukkan di tanah. 

6. lata? sin di ateh meja tu, tutui? yo jan disiŋko?
 
samba tu. (Imfor.3; Infl. 75; 

Rek.1) 

 Berdasarkan data 6, terdapat kata disiŋko?
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata disiŋko?
 
terdiri dari kata dasar siŋko?

 
+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata siŋko?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

siŋko?
 
berkategori kata verba kemudian disiŋko?

 
juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata siŋko?
 
yang menurunkan kata disiŋko?. 

Kata siŋko?
 
atau  disiŋko?

 
berarti dibiarkan tidak tertutup/dibiarkan dibuka. 
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7. itu bana nan dicari ana? nan ranca? mode anakño. (Imfor.2; Infl. 33; Rek.1) 

 Berdasarkan data 7, terdapat kata dicari yang merupakan kata berkategori 

verba. Kata dicari terdiri dari kata dasar cari
 
+ di-. Penambahan afiks di-  pada 

kata cari tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni cari
 
berkategori kata 

verba kemudian dicari juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata cari
 
yang menurunkan kata dicari. Kata cari 

 
atau  dicari 

berarti ditemukan sesuatu. 

8. itu ulah ana?-ana? tu, lari kasInan lari ka bilia? sudah tu dibantiaŋ
 
pintu bilia? 

tu(Imf.3; Infl. 80; Rek.1) 

 Berdasarkan data 8, terdapat kata dibantiaŋ
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dibantiaŋ
 

terdiri dari kata dasar bantiaŋ
 

+ di-. 

Penambahan afiks di-  pada kata bantiaŋ
 
tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni bantiaŋ
 

berkategori kata verba kemudian dibantiaŋ
 

juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata bantiaŋ
 

yang menurunkan kata dibantiaŋ
. 

Kata bantiaŋ
 
atau  dibantiaŋ

 
berarti dilempar 

keras-keras. 
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9. nda? amuah dibimbiaŋ
 
bantua? uraŋ gadaŋ ko.(Im.3; Infl. 83; Rek.1) 

 Berdasarkan data 9, terdapat kata dibimbiaŋ
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dibimbiaŋ
 

terdiri dari kata dasar bimbiaŋ
 

+ di-. 

Penambahan afiks di-  pada kata bimbiaŋ
  

tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni bimbiaŋ
 

berkategori kata verba kemudian dibimbiaŋ
 

juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata bimbiaŋ
 

yang menurunkan kata dibimbiaŋ
. 
Kata bimbiaŋ

 
atau  dibimbiaŋ

 
berarti dituntun 

kea rah yang lebih baik. 

10. untua? dijua
  
(Imfor.1; Infl.11; Rek. 1)  

 Berdasarkan data 10, terdapat kata dijua yang merupakan kata berkategori 

verba. Kata dijua terdiri dari kata dasar jua
 
+ di-. Penambahan afiks di-  pada kata 

dijua tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni jua
 
berkategori kata verba 

kemudian dijua juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata jua
 
yang menurunkan kata dijua. Kata jua

 
atau  dijua 

berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. 
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11. nda?, artIño ajo nan dibacoño   (Imfor.1; Infl. 15; Rek.2) 

 Berdasarkan data 11, terdapat kata dibacoño yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dibacoño   terdiri dari kata dasar baco
 

+ di-ño. 

Penambahan afiks di-  pada kata baco   tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni baco
 
berkategori kata verba kemudian dibacoño   juga berkategori 

verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba 

transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata baco
 
yang 

menurunkan kata dibacoño.
 
Kata baco

 
atau  dibacoño   berarti tulisan/huruf/angka 

yang dieja oleh seseorang. 

12. kadaŋ uraŋ tu diambia?ño
 
ajo (Imfor.2; Infl. 47; Rek.1) 

 Berdasarkan data 12, terdapat kata diambia?ño
 
yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata diambia?ño
 
terdiri dari kata dasar ambia?

 
+ di-ño. 

Penambahan afiks di-  pada kata ambia?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni ambia?
 

berkategori kata verba kemudian diambia?ño
 

juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata ambia?
 

yang menurunkan kata diambia?ño.
 

Kata ambia?
 

atau  diambia?ño
 

berarti 

dipegang/dibawa oleh seseorang. 
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13. iko dibue?
 
 ama? mah. (Imfor.2; Infl. 29; Rek.1) 

 Berdasarkan data 13, terdapat kata dibue?
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dibue?
 
terdiri dari kata dasar bue?

 
+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata bue?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni bue?

 
 

berkategori kata verba kemudian dibue?
 
juga berkategori verba. Menurut Ermanto 

(2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata bue? yang menurunkan kata dibue?.
 

Kata bue?
 
 atau  dibue?

 
berarti dikerjakan/dilakukan. 

14. tu ntah ba a diimpo?
 
jo karambia kapaloño. (Imfor.3; Infl. 90; Rek.2) 

 Berdasarkan data 14, terdapat kata diimpo?
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata diimpo?
 
terdiri dari kata dasar impo?

 
+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata impo?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

impo?
 
berkategori kata verba kemudian diimpo?

 
juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata impo?
 
yang menurunkan kata diimpo?.

 

Kata impo?
 
atau  diimpo?

 
berarti ditimpa oleh benda yang berat. 

15. beko dilIpe?
 
kain ko yo put. (Imfor.3; Infl. 77; Rek.1)  

 Berdasarkan data 15, terdapat kata dilIpe?
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dilIpe?
 
terdiri dari kata dasar lIpe?

 
+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata lIipe?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni lIpe?
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berkategori kata verba kemudian dilIpe?
 
juga berkategori verba. Menurut Ermanto 

(2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata lIpe?
 
yang menurunkan kata dilIpe?. 

Kata lIpe?
 
atau  diIipe?

 
berarti kain yang dibidangnya dibagi menjadi seperdua. 

16. dilulua
 
 ajolah. (Imfor.2; Infl. 27; Rek.1) 

 Berdasarkan data 16, terdapat kata dilulua
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dilulua
 
 terdiri dari kata dasar lulua

 
+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata lulua
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni lulua

 

berkategori kata verba kemudian dilulua
 

 juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata lulua
 
yang menurunkan kata dilulua. 

Kata lulua
  
atau  dilulua

 
 berarti dimasukkan makanan ke dalam mulut.  

17. oh iyo, kain tadi alUn dirandam alUn masua? ka masIn cuci. (Imfor.3; Infl. 

92; Rek.2) 

 Berdasarkan data 17, terdapat kata dirandam yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dirandam terdiri dari kata dasar randam
 

+ di-. 

Penambahan afiks di-  pada kata randam
 
tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni randam
 

berkategori kata verba kemudian dirandam juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 
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hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata randam
 

yang menurunkan kata dirandam. Kata randam
 
atau  dirandam berarti ditaruh di 

dalam air.  

18. saranca?ño buahño tu, ditabaŋ
 
pulo. (Imfor.2; Infl. 59; Rek.2) 

 Berdasarkan data 18, terdapat kata ditabaŋ
 y

ang merupakan kata 

berkategori verba. Kata ditabaŋ
 
terdiri dari kata dasar tabaŋ

 +
 di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata tabaŋ
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

randam
 
berkategori kata verba kemudian ditabaŋ

 
juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata tabaŋ
 
yang menurunkan kata ditabaŋ. 

Kata tabaŋ
 
atau  ditabaŋ

 
berarti pohon yang dipotong batangnya.  

19. lama? caro mananam buŋo ko, ditakan ajo bataŋño katanah  alah tu. (Imfor.2; 

Infl. 53; Rek.2) 

 Berdasarkan data 19, terdapat kata ditakan
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata ditakan
 
terdiri dari kata dasar takan

 
+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata takan
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni takan

 

berkategori kata verba kemudian ditakan
 

juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata takan
 
yang menurunkan kata ditakan. 

Kata takan
 
atau  ditakan

 
berarti ditekan kuat-kuat ke dalam. 

 pataŋ tu lai uni nan ditunjua? pacI? pitIh julo-julo tu (Imfor.3; Infl. 99; Rek.2) 
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20. pataŋ tu lai uni nan ditunjua? pacI? pitIh julo-julo tu (Imfor.3; Infl. 99; 

Rek.2) 

 Berdasarkan data 20, terdapat kata ditunjua? 
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata ditunjua? terdiri dari kata dasar tunjua? + di-. 

Penambahan afiks di-  pada kata tunjua? tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni tunjua?
 

berkategori kata verba kemudian ditunjua? juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata tunjua?
 

yang menurunkan kata ditunjua?. Kata tunjua?
 
atau  ditunjua? berarti dinyatakan 

atau dipilih. 

21. baña? caroño, kadaŋ diambuaŋ
 
batu ka pohon tu (Imfor.2; Infl. 48; Rek.1) 

 Berdasarkan data 21, terdapat kata diambuaŋ
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata diambuaŋ
 

terdiri dari kata dasar ambuaŋ
 

+ di-. 

Penambahan afiks di-  pada kata ambuaŋ
 
tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni ambuaŋ
 

berkategori kata verba kemudian diambuaŋ
 

juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata ambuaŋ
 

yang menurunkan kata diambuaŋ. Kata ambuaŋ
 
atau  diambuaŋ

 
berarti dilambung 

ke atas. 
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22. tu aco?-aco? ditusua? 
 
tanahño tu. (Imfor.2; Infl. 52; Rek.2)  

 Berdasarkan data 22, terdapat kata ditusua? 
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata ditusua? 
 
terdiri dari kata dasar tusua?+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata tusua?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

tusua?
 
berkategori kata verba kemudian ditusua? 

 
juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata tusua?
 

yang menurunkan kata 

ditusua?. Kata tusua?
 
atau  ditusua? 

 
berarti ditikam dengan suatu benda yang 

runcing. 

23. kadaŋ diaria? 
 
taruih ibo pulo awa? mancalia?ño. (Imfor.3; Infl. 81; Rek.1) 

 Berdasarkan data 23, terdapat kata diaria? 
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata diaria? 
 
terdiri dari kata dasar aria?+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata aria?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni aria?

 

berkategori kata verba kemudian diaria? 
 

juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata aria?
 
yang menurunkan kata diaria?. 

Kata aria?
 
atau  diaria? 

 
berarti diberang karena melakukan suatu kesalahan. 
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24. nda? ado imanño dibaka
 
 gae?ño tu. (Imfor.2; Infl. 38; Rek.1) 

 Berdasarkan data 24, terdapat kata dibaka
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dibaka
 
 terdiri dari kata dasar baka+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata baka
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni baka

 

berkategori kata verba kemudian dibaka
 

 juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata baka
 
yang menurunkan kata dibaka. 

Kata baka
 
atau  dibaka

 
  

 
berarti dinyalakan sesuatu dengan api. 

25. iyo kain ko kalau nda? diaŋsua tambah baña?ño. (Imfor.3; Infl. 93; Rek.2) 

 Berdasarkan data 25, terdapat kata diaŋsua yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata diaŋsua terdiri dari kata dasar aŋsua + di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata aŋsua tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni aŋsua 

berkategori kata verba kemudian diaŋsua juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata aŋsua yang menurunkan kata diaŋsua. 

Kata aŋsua atau  diaŋsua berarti dikerjakan sedikit demi sedikit. 

26. kece? ama? jam duo beko didabiah
 
kabau tu (Imfor.3; Infl. 109; Rek.2) 

 Berdasarkan data 26, terdapat kata didabiah
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata didabiah
 
terdiri dari kata dasar dabiah + di-. Penambahan 
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afiks di-  pada kata dabiah tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

dabiah berkategori kata verba kemudian didabiah
 
juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata dabiah yang menurunkan kata 

didabiah. Kata dabiah atau  didabiah
  
berarti digorok leher dari binatang. 

27. tapi ntah iyo ntah nda?,  kan nda? amuah apo nan didaŋa
 
 dari uraŋ awa? iyo 

kan ajolah. (Imfor.2; Infl. 65; Rek.2) 

 Berdasarkan data 27, terdapat kata didaŋa
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata didaŋa
 
 terdiri dari kata dasar daŋa

 
 + di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata daŋa
 
 tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni daŋa

 
 

berkategori kata verba kemudian didaŋa
 

 juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata daŋa
 
 yang menurunkan kata didaŋa. 

Kata daŋa
 
 atau  didaŋa

 
 berarti diketahui dari orang-orang. 

28. iyo alah dicatai?ño
 
pitIh tu (Imfor.2; Infl. 21; Rek.1) 

 Berdasarkan data 28, terdapat kata dicatai?ño
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dicatai?ño
 
terdiri dari kata dasar catai?+ di-. Penambahan 

afiks di-ño  pada kata catai?
 
 tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

catai?
 
 berkategori kata verba kemudian dicatai?ño

 
juga berkategori verba. 

Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif 
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maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya 

menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata catai?
 
 yang 

menurunkan kata dicatai?ño. Kata catai?
 
 atau  dicatai?ño

 
berarti ditulis di buku 

oleh seseorang. 

29. ino mamInta? pitIh, nda? diagiah
 
 ama?ño (Imfor.2; Infl. 37; Rek.1) 

 Berdasarkan data 29, terdapat kata diagiah
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata diagiah
 
 terdiri dari kata dasar agiah+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata agiah
 
 tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni agiah

 
 

berkategori kata verba kemudian diagiah
 

 juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata agiah
 
 yang menurunkan kata diagiah. 

Kata agiah
 
 atau  diagiah

 
 berarti diserahkan/dibagi sesuatu. 

30. kalau nda? bajatuahan dimakan  ule? sin jambu tu bantua? busua?ño. 

(Imfor.2; Infl. 45; Rek.1)   

 Berdasarkan data 30, terdapat kata dimakan  yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dimakan  terdiri dari kata dasar makan+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata makan
 
 tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

makan
 

 berkategori kata verba kemudian dimakan  juga berkategori verba. 

Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif 

maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya 

menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata makan
 
 yang 
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menurunkan kata dimakan. Kata makan
 
 atau  dimakan  berarti dimasukkan 

sesuatu ke dalam mulut. 

31. iyolah dibasuah
 
 jambu tu. (Imfor.2; Infl. 49; Rek.1) 

  Berdasarkan data 31, terdapat kata dibasuah
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dibasuah
 
 terdiri dari kata dasar basuah+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata basuah
 
 tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

basuah
 
 berkategori kata verba kemudian dibasuah

 
 juga berkategori verba. 

Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif 

maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya 

menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata basuah
 
 yang 

menurunkan kata dibasuah. Kata basuah
 
 atau  dibasuah

 
 berarti dicuci dengan air. 

32. kan alah dibayia tukaŋ iyeh jo uraŋ tu. (Imfor.3; Infl. 71; Rek.1) 

  Berdasarkan data 32, terdapat kata dibayia
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dibayia
 
terdiri dari kata dasar bayia+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata bayia
 
 tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni bayia

 
 

berkategori kata verba kemudian dibayia
 

juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata bayia
 
 yang menurunkan kata dibayia. 

Kata bayia
 
 atau  dibayia

 
berarti diberikan uang kepada seseorang. 
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33. iyo, kalau diiŋe?
 
amuah awa? tagala?. (Imfor.3; Infl. 91; Rek.2) 

 Berdasarkan data 33, terdapat kata diinge?
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata diinge?
 
terdiri dari kata dasar inge?

 
+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata inge?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni inge?

 

berkategori kata verba kemudian diinge?
 

juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata inge?
 
yang menurunkan kata diinge?. 

Kata inge?
 
atau  diinge?

 
berarti berada dipikiran/tidak lupa. 

34. jan bawaŋ nan dikupeh
 
kalau nda? talo? (Imfor.3; Infl. 106; Rek.2) 

 Berdasarkan data 34, terdapat kata dikupeh
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata dikupeh
 
terdiri dari kata dasar kupeh

 
+ di-. Penambahan 

afiks di-  pada kata kupeh
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni kupeh

 

berkategori kata verba kemudian dikupeh
 

juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata kupeh
 
yang menurunkan kata dikupeh. 

Kata kupeh
 
atau  dikupeh

 
berarti dibuka dengan membuka kulitnya. 

 Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa {di-} merupakan bentuk infleksi 

bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang. Bentuk infleksi {di-}  dalam bahasa 

Minangkabau dialek Ampang Gadang sama dengan bentuk infleksi {di-} dalam 

bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa bahasa Indonesia dari 
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segi sejarahnya memang berasal dari bahasa Melayu ditambah dengan bahasa-

bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia dan dipakai dengan unsur serapan 

dari bahasa asing. Untuk memperjelas infleksi verba transitif {di-} bahasa 

Minangkabau dialek Ampang Gadang, penulis merumuskan sebagai berikut: 

di- +  Vtr   = Vtr 

di- +  tulIh   = ditulIh 

di- +  japui?   = dijapui? 

di- +  gigI?   = digigI? 

di- +  kalola   = dikalola 

di- +  tanam   = ditanam 

di- +  siŋko?   = disiŋko? 

di- +  cari   = dicari 

di- +  bantiaŋ   = dibantiaŋ 

di- +  bimbiaŋ  = dibimbiaŋ 

di- +  jua   = dijua 

di-ño + baco   = dibacoño 

di-ño +  ambia?   = diambia?ño 

di- +  bue?   = dibue? 

di- +  impo?   = diimpo? 

di- +  lIpe?   = dilIpe? 

di- +  lulua   = dilulua 

di- +  randam  = dirandam 

di- +  tabaŋ   = ditabaŋ 
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di- +  takan   = ditakan 

di- +  tunjua?   = ditunjua? 

di- +  ambuaŋ  = diambuaŋ 

di- +  tusua?   = ditusua? 

di- +  aria?   = diaria? 

di- +  baka   = dibaka 

di- +  aŋsua   = diaŋsua 

di- +  dabiah   = didabiah 

di- +  daŋa   = didaŋa 

di-ño +  catai?   = dicatai?ño 

di- +  agiah   = diagiah 

di- +  makan   = dimakan 

di- +  basuah   = dibasuah 

di- +  bayia   = dibayia 

di- +  iŋe?   = diiŋe? 

di- +  kupeh   = dikupeh 
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2.2.1.3 Bentuk/Proses Infleksi Verba Transitif (ba-) 

TABEL 11 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (ba-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 

17. 

[bacukua]               <         {ba-} + {cukua}               „bercukur‟ 

[basandaan]            <         {ba-an} + {sanda}            „bersandarkan‟ 

[bagantuaŋ]            <         {ba-} + {gantuaŋ}            „bergantung‟ 

[bajatuahan]           <         {ba-an} + {jatuah}           „berjatuhan‟ 

[baanta]                 <         {ba-} + {anta}                 „berantar‟ 

[baputa]                 <         {ba-} + {puta}                 „berputar‟ 

[baaro?]                 <         {ba-} + {aro?}                 „berharap‟ 

[bacabui?]              <         {ba-} + {cabui?}              „bercabut‟ 

[baranaŋ]               <         {ba-} + {ranaŋ}               „berenang‟ 

[bataŋka]               <         {ba-} + {taŋka}               „bertengkar‟ 

[bagageh]              <         {ba-} + {gageh}               „beegegas‟ 

[bagalui?]              <         {ba-} + {galui?}              „bergelut‟ 

[balinaŋ]               <         {ba-} + {linaŋ}                „berlinang‟ 

[basujui?]               <         {ba-} + {sujui?}              „bersujud‟ 

[bakunjuaŋ]           <         {ba-} + {kunjuaŋ}           „berkunjung‟ 

[bacampua]            <        {ba-} + {campua}            „bercampur‟ 

[basera?]                <        {ba-} + {sera?}                „berserak‟  
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Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. nda?lah, kapataŋ alah bacukua
 
 alIh ko mah. (Imfor.3; Infl. 72; Rek.1) 

  Berdasarkan data 1, terdapat kata bacukua
 

 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata bacukua
 
 terdiri dari kata dasar cukua

 
+ ba-. Penambahan 

afiks ba-  pada kata cukua
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

cukua
 
berkategori kata verba kemudian bacukua

 
 juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata cukua
 
yang menurunkan kata bacukua. 

Kata cukua
 
berarti potong/kikis, dan  bacukua

 
 berarti memotong/membersihkan 

bulu pada tubuh dengan pisau cukur dan sejenisnya. 

2. kalau nda? basandaan
 
jatuahño alah patah sete?. (Imfor.3; Infl. 86; Rek.1) 

 Berdasarkan data 2, terdapat kata basandaan
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata basandaan
 

terdiri dari kata dasar sanda
 

+ ba-an. 

Penambahan afiks ba-an  pada kata sanda
 
tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni sanda
 

berkategori kata verba kemudian basandaan
 

juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata sanda
 
yang 

menurunkan kata basandaan. Kata sanda
 
atau basandaan

 
berarti bertumpukan 

atau bertopangan pada sesuatu agar dapat berdiri kokoh. 
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3. iyolah, ma bisa bagantuaŋ jo uraŋ. (Imfor.2; Infl. 40; Rek.1) 

 Berdasarkan data 3, terdapat kata bagantuaŋ yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata bagantuaŋ terdiri dari kata dasar gantuaŋ + ba-. 

Penambahan afiks ba-  pada kata gantuaŋ tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni gantuaŋ berkategori kata verba kemudian bagantuaŋ juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata gantuaŋ 

yang menurunkan kata bagantuaŋ. Kata gantuaŋ atau  bagantuaŋ berarti 

menyandarkan diri kepada orang lain/menaruh harapan kepada orang lain. 

4. saŋajo bajatuahan
 
mah (Imfor.2; Infl. 44; Rek.1) 

 Berdasarkan data 4, terdapat kata bajatuahan
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata bajatuahan
 

terdiri dari kata dasar jatuah
 

+ ba-an. 

Penambahan afiks ba-an  pada kata jatuah
 
tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni jatuah
 

berkategori kata verba kemudian bajatuahan
 

juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata jatuah
 
yang 

menurunkan kata bajatuahan. Kata jatuah
 
atau bajatuahan

 
berarti banyak yang 

jatuh. 
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5. maŋa pulo baanta
 
rumahño dake? sikoño. (Imfor.3; Infl. 113; Rek.2) 

  Berdasarkan data 5, terdapat kata baanta
 
yang merupakan kata berkategori 

verba. Kata baanta
 
terdiri dari kata dasar anta

 
+ ba-. Penambahan afiks ba-  pada 

kata anta
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni anta

 
berkategori kata 

verba kemudian baanta
 
juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata anta
 
yang menurunkan kata baanta. Kata anta

 
berarti 

bawa/kirim, dan baanta
 
berarti diantarkan/ditemani pergi kesuatu tempat. 

6. sakI?lah, tapi ka dipaŋaan lai, harus baputa
 
uta? caro mandidia? ana? ko mah. 

(Imfor.3; Infl. 85; Rek.1) 

  Berdasarkan data 6, terdapat kata baputa
 
yang merupakan kata berkategori 

verba. Kata baputa
 
terdiri dari kata dasar puta

 
+ ba-. Penambahan afiks ba-  pada 

kata puta
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni puta

 
berkategori kata 

verba kemudian baputa
 
juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata puta
 
yang menurunkan kata baputa. Kata puta

 
atau 

baputa
 
berarti berpikir terus cara yang terbaik. 

7. iyolah baaro?  bana. (Imfor.2; Infl. 61; Rek.2) 

 Berdasarkan data 7, terdapat kata baaro? yang merupakan kata berkategori 

verba. Kata baaro?  terdiri dari kata dasar aro?
 
+ ba-. Penambahan afiks ba-  pada 

kata aro?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni aro?

 
berkategori kata 
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verba kemudian baaro? juga berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) 

“Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba intransitif  tidak 

mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata 

gramatikal)” seperti kata aro?
 
yang menurunkan kata baaro?. Kata aro?

 
Berarti 

mohon/minta, dan baaro?  berarti berkeinginan terhadap sesuatu supaya tercapai. 

8. jan sampai bacabui?  pucua? buŋo tu, beko nda? tumbuahño. (Imfor.2; Infl. 

55; Rek.2) 

  Berdasarkan data 8, terdapat kata bacabui? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata bacabui? terdiri dari kata dasar cabui?
 
+ ba-. Penambahan 

afiks ba-  pada kata cabui?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

cabui?
 

berkategori kata verba kemudian bacabui? juga berkategori verba. 

Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif 

maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya 

menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata cabui?
 
yang 

menurunkan kata bacabui?. Kata cabui?
 
atau bacabui berarti tercabut tanpa 

kesengajaan. 

9. ino satio? hari salasa pai baranaŋ tu. (Imfor.2; Infl. 43; Rek.1) 

  Berdasarkan data 9, terdapat kata baranaŋ yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata baranaŋ terdiri dari kata dasar ranaŋ
 
+ ba-. Penambahan 

afiks ba-  pada kata ranaŋ
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

ranaŋ
 
berkategori kata verba kemudian baranaŋ juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-
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bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata ranaŋ
 
yang menurunkan kata baranaŋ. 

Kata ranaŋ atau baranaŋ menggerakkan badan, mengapung/menyelam di dalam 

air. 

10. iyo, tio? sabanta bataŋka
 
ajo karajoᵋño. (Imfor.2; Infl. 34; Rek.1) 

  Berdasarkan data 10, terdapat kata bataŋka
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata bataŋka
 
terdiri dari kata dasar taŋka

 
+ ba-. Penambahan 

afiks ba-  pada kata taŋka
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni taŋka

 

berkategori kata verba kemudian bataŋka
 

juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata taŋka
 
yang menurunkan kata bataŋka. 

Kata taŋka
 

berarti sanggah/bantah, dan bataŋka
 

berarti berbantah/bercekcok, 

melakukan suatu perkelahian. 

11. sabanta lai lah, jan bagageh bana susUn baraŋ-baraŋ tu. (Imfor.3; Infl. 74; 

Rek.1) 

  Berdasarkan data 11, terdapat kata bagagǝh yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata bagagǝh terdiri dari kata dasar gagǝh + ba-. Penambahan 

afiks ba-  pada kata gagǝh tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

gagǝh berkategori kata verba kemudian bagagǝh juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata gagǝh yang menurunkan kata bagagǝh. 

Kata gagǝh atau bagagǝh berarti cepat-cepat, tergesa-gesa, dan terburu-buru. 
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12. ana?-ana? kalau alah bagalui? mode iko lah jadiño. (Imfor.3; Infl. 78; Rek.1)  

 Berdasarkan data 12, terdapat kata bagalui? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata bagalui? terdiri dari kata dasar galui?+ ba-. Penambahan 

afiks ba-  pada kata galui? tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

galui? berkategori kata verba kemudian bagalui? juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata galui? yang menurunkan kata 

bagalui?. Kata galui? atau bagalui? berarti bercanda/bersenda gurau. 

13. tapi kalau sakete? maŋupeh bawaŋ tu lai nda? balinaŋ aia mato. (Imfor.3; Infl. 

108; Rek.2)  

 Berdasarkan data 13, terdapat kata balinaŋ yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata balinaƞ terdiri dari kata dasar linaŋ + ba-. Penambahan 

afiks ba-  pada kata linaŋ tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni linaŋ 

berkategori kata verba kemudian balinaŋ juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata linaŋ yang menurunkan kata balinaŋ. 

Kata linaŋ atau balinaŋ  berarti mata yang berkilauan dikarenakan hampir 

menangis. 
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14. kece? uraŋ mantUn jo karano basujui?
 
pas sambayaŋ tu. (Imfor.3; Infl. 111; 

Rek.2) 

  Berdasarkan data 14, terdapat kata basujui?
 

yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata basujui?
 
terdiri dari kata dasar sujui?

 
+ ba-. Penambahan 

afiks ba-  pada kata sujui?
 
tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni 

sujui?
 
berkategori kata verba kemudian basujui?

 
juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata sujui?
 
yang menurunkan kata basujui?. 

Kata sujui?
 
atau basujui?

 
berarti membungkuk dng meletakkan dahi ke lantai dan 

bertelekan dng kedua belah tangan. 

15. tulah, ino maŋece?an bakunjuaŋ ka rumah hari Miŋgu (Imfor.1; Infl. 13; 

Rek.2) 

 Berdasarkan data 15, terdapat kata bakunjuaŋ yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata bakunjuaŋ
 

terdiri dari kata dasar kunjuaŋ
 

+ ba-. 

Penambahan afiks ba-  pada kata kunjuaŋ
 
tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni kunjuaŋ
 

berkategori kata verba kemudian bakunjuaŋ
 

juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata kunjuaŋ
 

yang menurunkan kata bakunjuaŋ. Kata kunjuaŋ
 
atau bakunjuaŋ

 
berarti datang 

untuk menjumpai. 
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16. pitIh tu bacampua
 
 jo pitIhño. (Imfor.2; Infl. 23; Rek.1) 

 Berdasarkan data 16, terdapat kata bacampua
 
 yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata bacampua
 

 terdiri dari kata dasar campua+ba-. 

Penambahan afiks ba-  pada kata campua
 
tidak memengaruhi kelas kata asal 

katanya, yakni campua
 

berkategori kata verba kemudian bacampua
 

juga 

berkategori verba. Menurut Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada 

verba transitif maupun verba intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi 

hanya menurunkan bentuk-bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata campua
 

yang menurunkan kata bacampua. Kata campua
 
atau bacampua

 
 berarti beraduk 

menjadi satu. 

17. ndeh ba a basera? mode iko kain (Imfor.3; Infl. 76; Rek.1) 

 Berdasarkan data 17, terdapat kata basera? yang merupakan kata 

berkategori verba. Kata basera? terdiri dari kata dasar sera? +ba-. Penambahan 

afiks ba-  pada kata sera? tidak memengaruhi kelas kata asal katanya, yakni sera? 

berkategori kata verba kemudian basera? juga berkategori verba. Menurut 

Ermanto (2010:188) “Pengimbuhan afiks-afiks pada verba transitif maupun verba 

intransitif  tidak mengubah makna leksikalnya, tetapi hanya menurunkan bentuk-

bentuk kata (kata gramatikal)” seperti kata sera? yang menurunkan kata basera?. 

Kata sera? atau basera? berarti tersebar dimana-mana dan tidak beraturan 

letaknya. 

 Pada tabel 11 di atas, dapat dijelaskan bahwa {ba-} merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, yang mempunyai struktur 

morfologi yang berbeda dan mempunyai makna yang sama. Untuk memperjelas 
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infleksi verba transitif {ba-} bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, penulis 

merumuskan sebagai berikut: 

ba- +  Vtr   = Vtr 

ba- +  cukua   = bacukua 

ba-an +  sanda   = basandaan 

ba- +  gantuaŋ  = bagantuaŋ 

ba-an + jatuah   = bajatuahan 

ba- +  anta   = baanta 

ba- +  puta   = baputa 

ba- +  aro?   = baaro? 

ba- +  cabui?   = bacabui? 

ba- +  ranaŋ   = baranaŋ 

ba- +  taŋka   = bataŋka 

ba- +  gageh   = bagageh 

ba- +  galui?   = bagalui? 

ba- +  linaŋ   = balinaŋ 

ba- +  sujui?   = basujui? 

ba- +  kunjuaŋ  = bakunjuaŋ 

ba- +  campua  = bacampua 

ba- +  sera?   = basera? 
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2.2.1.4 Bentuk/Proses Infleksi Verba Transitif (-lah) 

TABEL 12 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (-lah) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

[balilah]           <        {-lah} + {bali}               „belilah‟ 

[iku?lah]          <        {-lah} + {ikui?}              „ikutlah‟ 

[aŋke?lah]        <        {-lah} + {aƞke?}             „angkatlah‟ 

[pailah]            <        {-lah} + {pai}                „pergilah‟ 

 [ambia?lah]      <        {-lah} + {ambia?}           „ambillah‟ 

[makanlah]       <        {-lah} + {makan}           „makanlah‟ 

[abuihlah]        <        {-lah} + {abuih}             „rebuslah‟ 

[aŋsualah]        <        {-lah} + {aƞsua}             „angsurlah‟ 

[dudua?lah]      <        {-lah} + {dudua?}           „duduklah‟ 

 

Berdasarkan tabel 12 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. balilah
 
di kadai esi tu! (Imfor.2; Infl. 66; Rek.2) 

 Berdasarkan data 1, pengimbuhan klitik infleksi –lah pada verba transitif 

menurunkan verba transitif bermodus hortatif (pembujukan/perintah halus). Verba 

transitif hortatif diatas, diturunkan dengan klitik infleksi –lah dari kata dasar bali. 

Menurut Ermanto (2010:196) pengimbuhan klitik infleksi –lah pada leksem 

merupakan pengungkapan sikap penutur (modus) yakni pembujukan atau perintah 

halus kepada lawan tutur, dan tidak berbeda makna leksikalnya. Kata bali yang 

menurunkan kata balilah berarti memperoleh sesuatu dengan cara membayar, 

dalam artian (pembujukan/perintah halus) dari informan kepada lawan tutur. 
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2. ikui?lah
 
jo si tasya! (Imfor.2; Infl. 17; Rek.1) 

 Berdasarkan data 2, pengimbuhan klitik infleksi –lah pada verba transitif 

menurunkan verba transitif bermodus hortatif (pembujukan/perintah halus). Verba 

transitif hortatif diatas, diturunkan dengan klitik infleksi –lah dari kata dasar ikui?. 

Menurut Ermanto (2010:196) pengimbuhan klitik infleksi –lah pada leksem itu 

merupakan pengungkapan sikap penutur (modus) yakni pembujukan atau perintah 

halus kepada lawan tutur, dan tidak berbeda makna leksikalnya. Kata ikui? yang 

menurunkan kata ikui?lah berarti turut serta dalam bepergian, dalam artian 

(pembujukan/perintah halus) dari informan kepada lawan tutur. 

3. aŋke?lah ka balakaŋ rumah tu! (Imfor.2; Infl. 57; Rek.2)  

 Berdasarkan data 3, pengimbuhan klitik infleksi –lah pada verba transitif 

menurunkan verba transitif bermodus hortatif (pembujukan/perintah halus). Verba 

transitif hortatif diatas, diturunkan dengan klitik infleksi –lah dari kata dasar 

aŋke?. Menurut Ermanto (2010:196) pengimbuhan klitik infleksi –lah pada 

leksem itu merupakan pengungkapan sikap penutur (modus) yakni pembujukan 

atau perintah halus kepada lawan tutur, dan tidak berbeda makna leksikalnya. 

Kata aŋke? yang menurunkan kata aŋke?lah berarti membawa sesuatu barang dari 

suatu tempat ke tempat lain, (dalam artian pembujukan/perintah halus dari 

informan kepada lawan tutur). 
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4. lai baña? lai. itulah pailah gaujua
 
baraŋ tu, cibo jua. (Imfor.1; Infl. 7; Rek.1) 

 Berdasarkan data 4, pengimbuhan klitik infleksi –lah pada verba transitif 

menurunkan verba transitif bermodus hortatif (pembujukan/perintah halus). Verba 

transitif hortatif diatas, diturunkan dengan klitik infleksi –lah dari kata dasar pai. 

Menurut Ermanto (2010:196) pengimbuhan klitik infleksi –lah pada leksem itu 

merupakan pengungkapan sikap penutur (modus) yakni pembujukan atau perintah 

halus kepada lawan tutur, dan tidak berbeda makna leksikalnya. Kata pai yang 

menurunkan kata pailah berarti berjalan atau bergerak kesuatu tempat, (dalam 

artian pembujukan/perintah halus dari informan kepada lawan tutur). 

5. ambia?lah! ranca? untua? dijua   (Imfor.1; Infl. 14; Rek.1) 

 Berdasarkan data 5, pengimbuhan klitik infleksi –lah pada verba transitif 

menurunkan verba transitif bermodus hortatif (pembujukan/perintah halus). Verba 

transitif hortatif diatas, diturunkan dengan klitik infleksi –lah dari kata dasar 

ambia?. Menurut Ermanto (2010:196) pengimbuhan klitik infleksi –lah pada 

leksem itu merupakan pengungkapan sikap penutur (modus) yakni pembujukan 

atau perintah halus kepada lawan tutur, dan tidak berbeda makna leksikalnya. 

Kata ambia? yang menurunkan kata ambia?lah berarti membawa sesuatu untuk 

diambil, (dalam artian pembujukan/perintah halus dari informan kepada lawan 

tutur). 

6. makanlah! beko sakI? parui? gau tu (Imfor.1; Infl. 16; Rek.2) 

 Berdasarkan data 6, pengimbuhan klitik infleksi –lah pada verba transitif 

menurunkan verba transitif bermodus hortatif (pembujukan/perintah halus). Verba 

transitif hortatif diatas, diturunkan dengan klitik infleksi –lah dari kata dasar 
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makan. Menurut Ermanto (2010:196) pengimbuhan klitik infleksi –lah pada 

leksem itu merupakan pengungkapan sikap penutur (modus) yakni pembujukan 

atau perintah halus kepada lawan tutur, dan tidak berbeda makna leksikalnya. 

Kata makan yang menurunkan kata makanlah berarti memasukkan sesuatu ke 

dalam mulut, (dalam artian pembujukan/perintah halus dari informan kepada 

lawan tutur). 

7. iyo abuihlah
 
 laŋsuaŋ sadoño! (Imfor.2; Infl. 63; Rek.2) 

 Berdasarkan data 7, pengimbuhan klitik infleksi –lah pada verba transitif 

menurunkan verba transitif bermodus hortatif (pembujukan/perintah halus). Verba 

transitif hortatif diatas, diturunkan dengan klitik infleksi –lah dari kata dasar 

abuih. Menurut Ermanto (2010:196) pengimbuhan klitik infleksi –lah pada 

leksem itu merupakan pengungkapan sikap penutur (modus) yakni pembujukan 

atau perintah halus kepada lawan tutur, dan tidak berbeda makna leksikalnya. 

Kata abuih yang menurunkan kata abuihlah berarti memasak sesuatu dengan air, 

(dalam artian pembujukan/perintah halus dari informan kepada lawan tutur). 

8. aŋsualah
 
 tugas tu! (Imfor.2; Infl. 39; Rek.1) 

 Berdasarkan data 8, pengimbuhan klitik infleksi –lah pada verba transitif 

menurunkan verba transitif bermodus hortatif (pembujukan/perintah halus). Verba 

transitif hortatif diatas, diturunkan dengan klitik infleksi –lah dari kata dasar 

aŋsua. Menurut Ermanto (2010:196) pengimbuhan klitik infleksi –lah pada 

leksem itu merupakan pengungkapan sikap penutur (modus) yakni pembujukan 

atau perintah halus kepada lawan tutur, dan tidak berbeda makna leksikalnya. 

Kata aŋsua yang menurunkan kata aŋsualah berarti dikerjakan sedikit demi 
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sedikit, (dalam artian pembujukan/perintah halus dari informan kepada lawan 

tutur). 

9. dudua?lah
 
dulu uni ka sampiaŋ santa! (Imfor.3; Infl. 98; Rek.2) 

  Berdasarkan data 9, pengimbuhan klitik infleksi –lah pada verba transitif 

menurunkan verba transitif bermodus hortatif (pembujukan/perintah halus). Verba 

transitif hortatif diatas, diturunkan dengan klitik infleksi –lah dari kata dasar 

dudua?. Menurut Ermanto (2010:196) pengimbuhan klitik infleksi –lah pada 

leksem itu merupakan pengungkapan sikap penutur (modus) yakni pembujukan 

atau perintah halus kepada lawan tutur, dan tidak berbeda makna leksikalnya. 

Kata dudua? yang menurunkan kata dudua?lah berarti meletakkan tubuh dengan 

bertumpu pada pantat, (dalam artian pembujukan/perintah halus dari informan 

kepada lawan tutur). 

 Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa klitik {-lah} merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang. Bentuk infleksi {-lah}  

dalam bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang sama dengan bentuk infleksi 

{-lah} dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa bahasa 

Indonesia dari segi sejarahnya memang berasal dari bahasa Melayu ditambah 

dengan bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia dan dipakai dengan 

unsur serapan dari bahasa asing. Untuk memperjelas infleksi verba transitif {-lah} 

bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, penulis merumuskan sebagai 

berikut: 

-lah +  Vtr   = Vtr 

-lah +   bali   = balilah 
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-lah +  ikui?   = ikui?lah 

-lah +  aŋkǝ?   = aŋkǝ?lah 

-lah +  pai   = pailah 

-lah +  ambia?   = ambia?lah 

-lah +  makan   = makanlah 

-lah +  abuih   = abuihlah 

-lah +  aŋsua   = aŋsualah 

-lah +  dudua?   = dudua?lah  

2.2.1.5 Bentuk/Proses Infleksi Verba Transitif (den-) 

TABEL 13 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (den-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

[dendaŋa]            <        {den-} + {daŋa}             „kudengar‟ 

[denpaŋgia]         <        {den-} + {paŋgia}           „kupanggil‟ 

 

Berdasarkan tabel 13 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. iyo dilarianño dendaŋa
 
 dari uraŋ-uraŋ. (Imfor.2; Infl. 64; Rek.2) 

 

 Berdasarkan data 1 di atas, bentuk afiks infleksi den- bahasa Minangkabau 

dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi den- digunakan 

jika seseorang/agen merupakan persona pertama denai. Ditinjau dari segi 

maknanya, klitik infleksi den- adalah bermakna “pasif (pelaku pertama denai)”. 

Pengimbuhan klitik infleksi den- pasien dipindahkan ke posisi sebelum agen, 

sedangkan agen tetap pada posisi sebelum verba, dan dapat dipasifkan seperti 

berikut: 
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- Iyo dilarianño dendaŋa
 
 dari uraŋ-uraŋ. (Imfor.2; Infl. 66; Rek.2) 

+Iyo dilarianño PASIF (persona pertamadenai) daŋa dari uraŋ-uraŋ. 

2. rumahño dake? sikoño denpaŋgia
  

karumahño lu yo. (Imfor.3; Infl. 112; 

Rek.2) 

 

 Berdasarkan data 2 di atas, bentuk afiks infleksi den- bahasa Minangkabau 

dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi den- digunakan 

jika seseorang/agen merupakan persona pertama denai. Ditinjau dari segi 

maknanya, klitik infleksi den- adalah bermakna “pasif (pelaku pertama denai)”. 

Pengimbuhan klitik infleksi den- pasien dipindahkan ke posisi sebelum agen, 

sedangkan agen tetap pada posisi sebelum verba, dan dapat dipasifkan seperti 

berikut: 

- rumahño dake? sikoño denpaŋgia
  
karumahño lu yo. (Imfor.3; Infl. 114; Rek.2) 

+rumahño dake? sikoño PASIF (persona pertamadenai) paŋgia karumahño lu yo. 

 Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa {den-} merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, yang mempunyai struktur 

morfologi yang berbeda dan mempunyai makna yang sama. Untuk memperjelas 

infleksi verba transitif {den-} bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, 

penulis merumuskan sebagai berikut: 

den- +  Vtr   = Vtr 

den- +  daŋa   = dendaŋa 

den- +  paŋgia   = denpaŋgia 
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2.2.1.6 Bentuk/Proses Infleksi Verba Transitif (Ɵzero) 

TABEL 14 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (Ɵzero) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

[Ɵituaŋ]             <        {Ɵ} + {ituaŋ}               „Ɵitung‟ 

[Ɵkunjuaŋ]         <        {Ɵ} + {hituaŋ}             „Ɵkunjung‟ 

[Ɵtabaŋ]             <        {Ɵ} + {tabaŋ}               „Ɵtebang‟ 

[Ɵjulua?]            <        {Ɵ} + {julua?}              „Ɵjolok‟ 

[Ɵjapui?]            <        {Ɵ} + {japui?}              „Ɵjemput‟ 

  

Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. tapi pitIh tu ino Ɵituaŋ ntah bara-bara. (Imfor.2; Infl. 22; Rek.1) 

 

 Berdasarkan data 1 di atas, bentuk afiks infleksi Ɵ(zero) bahasa 

Minangkabau dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi 

Ɵ(zero) digunakan jika seseorang/agen merupakan persona ketiga. Pengimbuhan 

afiks infleksi Ɵ(zero), pasien dipindahkan ke posisi sebelum agen, sedangkan 

agen tetap pada posisi sebelum verba. Klitik infleksi Ɵ(zero)  adalah bermakna 

“pasif (pelaku persona ketiga)”. Dapat dipasifkan seperti berikut: 

- tapi pitIh tu ino Ɵituaŋ ntah bara-bara. (Imfor.2; Infl. 22; Rek.1) 

+ ino maituaŋ pitih tu ntah bara-bara . 

 Berdasarkan penjelasan di atas, kata ituaŋ dapat ditambahkan afiks ma- 

tergantung kalimat setelah dipasifkan dan posisi agen tetap sebelum verba. Kata 

maituaŋ terdiri dari kata dasar ituaŋ+ma-= maituaŋ. Penambahan afiks ma- tidak 
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mengubah kelas katanya, yaitu ituaŋ yang termasuk kelas kata verba dan kata 

maituaŋ juga termasuk kelas kata verba. Kata hituaŋ berarti menjumlahkan, 

mengurangi, membagi dan sebagainya, dan maituaŋ
 

berarti mencari jumlah 

dengan menjumlahkan. 

2. hari tu ino Ɵkunjuaŋ
 
 rumah uda ko, tapi nda? ado uraŋ tu pai sin ino  lai. 

(Imfor.2; Infl. 69; Rek.2) 

 Berdasarkan data 2 di atas, bentuk afiks infleksi Ɵ(zero) bahasa 

Minangkabau dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi 

Ɵ(zero) digunakan jika seseorang/agen merupakan persona ketiga. Pengimbuhan 

afiks infleksi Ɵ(zero), pasien dipindahkan ke posisi sebelum agen, sedangkan 

agen tetap pada posisi sebelum verba. Klitik infleksi Ɵ(zero)  adalah bermakna 

“pasif (pelaku persona ketiga)”. Dapat dipasifkan seperti berikut: 

- hari tu ino Ɵkunjuaŋ
 
 rumah uda ko, tapi nda? ado uraŋ tu pai sin ino lai. 

+ ino bakunjuaŋ ka rumah uda ko hari tu, tapi nda? ado uraŋ tu pai sin ino lai. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, kata kunjuaŋ dapat ditambahkan afiks ba- 

tergantung kalimat setelah dipasifkan dan posisi agen tetap sebelum verba. Kata 

bakunjuaŋ terdiri dari kata dasar kunjuaŋ+ba-=bakunjuaŋ. Penambahan afiks ba- 

tidak mengubah kelas katanya, yaitu kunjuaŋ yang termasuk kelas kata verba dan 

kata bakunjuaŋ juga termasuk kelas kata verba. Kata kunjuaŋ atau bakunjuaŋ
 

berarti pergi/datang untuk menengok. 
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3. karambia tu ino Ɵtabaŋ
 
pataŋ. (Imfor.2; Infl. 58; Rek.2) 

  Berdasarkan data 3 di atas, bentuk afiks infleksi Ɵ(zero) bahasa 

Minangkabau dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi 

Ɵ(zero) digunakan jika seseorang/agen merupakan persona ketiga. Pengimbuhan 

afiks infleksi Ɵ(zero), pasien dipindahkan ke posisi sebelum agen, sedangkan 

agen tetap pada posisi sebelum verba. Klitik infleksi Ɵ(zero)  adalah bermakna 

“pasif (pelaku persona ketiga)”. Dapat dipasifkan seperti berikut: 

-Karambia tu ino Ɵtabaŋ
 
pataŋ. (Imfor.2; Infl. 58; Rek.2) 

+ino manabaŋ karambia tu pataŋ. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, kata tabaŋ dapat ditambahkan afiks man- 

tergantung kalimat setelah dipasifkan dan posisi agen tetap sebelum verba. Kata 

manabaŋ terdiri dari kata dasar tabaŋ+man-= manabaŋ. Penambahan afiks man- 

tidak mengubah kelas katanya, yaitu tabaŋ yang termasuk kelas kata verba dan 

kata manabaŋ juga termasuk kelas kata verba. Kata tabaŋ atau manabaŋ
 
berarti 

memotong pokok batang pohon. 

4. iyo, karambia tu ino Ɵjulua? disampiaŋ rumahño tu (Imfor.3; Infl. 89; Rek.2) 

 Berdasarkan data 4 di atas, bentuk afiks infleksi Ɵ(zero) bahasa 

Minangkabau dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi 

Ɵ(zero) digunakan jika seseorang/agen merupakan persona ketiga. Pengimbuhan 

afiks infleksi Ɵ(zero), pasien dipindahkan ke posisi sebelum agen, sedangkan 

agen tetap pada posisi sebelum verba. Klitik infleksi Ɵ(zero)  adalah bermakna 

“pasif (pelaku persona ketiga)”. Dapat dipasifkan seperti berikut: 

- iyo, karambia tu ino Ɵjulua? disampiaŋ rumahño tu (Imfor.3; Infl. 89; Rek.2) 
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+iyo, ino manjulua? karambia tu di sampiaŋ rumahño tu. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, kata julua? dapat ditambahkan afiks man- 

tergantung kalimat setelah dipasifkan dan posisi agen tetap sebelum verba. Kata 

manjulua? terdiri dari kata dasar julua?+man-= manjulua?. Penambahan afiks 

man- tidak mengubah kelas katanya, yaitu julua? yang termasuk kelas kata verba 

dan kata manjulua? juga termasuk kelas kata verba. Kata julua? atau manjulua?
 

berarti menjolok buah dan sebagainya yang berada di atas. 

5. kalau talambe? awa? mambayia pitIh julo-julo tu ino  Ɵjapui?
 

ka rumah. 

(Imfor.3; Infl. 102; Rek.2) 

 Berdasarkan data 5 di atas, bentuk afiks infleksi Ɵ(zero) bahasa 

Minangkabau dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi 

Ɵ(zero) digunakan jika seseorang/agen merupakan persona ketiga. Pengimbuhan 

afiks infleksi Ɵ(zero), pasien dipindahkan ke posisi sebelum agen, sedangkan 

agen tetap pada posisi sebelum verba. Klitik infleksi Ɵ(zero)  adalah bermakna 

“pasif (pelaku persona ketiga)”. Dapat dipasifkan seperti berikut: 

- kalau talambe? awa? mambayia pitIh julo-julo tu ino Ɵjapui?
 
ka rumah. 

(Imfor.3; Infl. 102; Rek.2) 

+ino manjapui? ka rumah kalau talambe? awa? mambayia pitIh julo-julo tu. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, kata japui? dapat ditambahkan afiks man- 

tergantung kalimat setelah dipasifkan dan posisi agen tetap sebelum verba. Kata 

manjapui? terdiri dari kata dasar japui?+man-=manjapui?. Penambahan afiks 

man- tidak mengubah kelas katanya, yaitu japui? yang termasuk kelas kata verba 

dan kata manjapui? juga termasuk kelas kata verba. Kata japui? berarti 
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sambut/undang, dan manjapui?
 
berarti pergi bersama orang yang akan diajak 

pergi. 

 Pada tabel 14 di atas, dapat dijelaskan bahwa Ɵ(zero) merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang. Bentuk infleksi Ɵ(zero) 

dalam bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang sama dengan bentuk infleksi 

Ɵ(zero) dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa bahasa 

Indonesia dari segi sejarahnya memang berasal dari bahasa Melayu ditambah 

dengan bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia dan dipakai dengan 

unsur serapan dari bahasa asing. Untuk memperjelas infleksi verba transitif 

Ɵ(zero) bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, penulis merumuskan 

sebagai berikut: 

Ɵ +  Vtr   = Vtr 

Ɵ +  hituaŋ   = Ɵhituaŋ 

Ɵ +  kunjuaŋ  = Ɵkunjuaŋ 

Ɵ +  tabaŋ   = Ɵtabaŋ 

Ɵ +   julua?   = Ɵjulua? 

Ɵ  +  japui?   = Ɵjapui?  
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2.2.1.7 Bentuk/Proses Infleksi Verba Transitif (gau-) 

 

TABEL 15 BENTUK INFLEKSI VERBA TRANSITIF (gau-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

4. 

[gaujua]               <        {gau-} + {jua}            „kaujual‟ 

[gaucubo]            <        {gau-} + {cubo}          „kaucoba‟ 

[gaujapui?]           <        {gau-} + {japui?}        „kaujemput‟ 

[gauabuih]            <        {gau-} + {abuih}         „kaurebus‟ 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. lai baña? lai. itulah pailah
 
 gaujua

 
baraŋ tu, cibo jua. 

 (Imfor.1; Infl. 8; Rek.1) Berdasarkan data 1 di atas, bentuk afiks infleksi 

gau- bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. 

Klitik infleksi gau- digunakan jika seseorang/agen merupakan persona kedua 

agau. Ditinjau dari segi maknanya, klitik infleksi gau- adalah bermakna “pasif 

(pelaku persona kedua agau)”. Pengimbuhan klitik infleksi gau- pasien 

dipindahkan ke posisi sebelum agen, sedangkan agen tetap pada posisi sebelum 

verba, dan dapat dipasifkan seperti berikut: 

- lai baña? lai. itulah pailah
 
 gaujua

 
baraŋ tu, cibo jua. (Imfor.1; Infl. 8; Rek.1) 

+ lai baña?. itulah pailah PASIF (persona kedua agau) jua baraŋ tu, cibo jua. 

 

2. bisua? gaucubo
 
jo raso jadi ama? uraŋ tu. (Imfor.3; Infl. 84; Rek.1) 

 Berdasarkan data 2 di atas, bentuk afiks infleksi gau- bahasa Minangkabau 

dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi gau- digunakan 

jika seseorang/agen merupakan persona pertama agau. Ditinjau dari segi 
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maknanya, klitik infleksi gau- adalah bermakna “pasif (pelaku persona kedua 

agau)”. Pengimbuhan klitik infleksi gau- pasien dipindahkan ke posisi sebelum 

agen, sedangkan agen tetap pada posisi sebelum verba, dan dapat dipasifkan 

seperti berikut: 

-bisua? gaucubo
 
jo raso jadi ama? uraŋ tu. (Imfor.3; Infl. 84; Rek.1) 

+bisua? PASIF (persona kedua agau) cubo jo raso jadi ama? uraŋ tu. 

3. iyo, tapi gaujapui? 
 
ka rumah no yo. (Imfor.2; Infl. 18; Rek.1) 

 Berdasarkan data 3 di atas, bentuk afiks infleksi gau- bahasa Minangkabau 

dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi gau- digunakan 

jika seseorang/agen merupakan persona pertama agau. Ditinjau dari segi 

maknanya, klitik infleksi gau- adalah bermakna “pasif (pelaku persona kedua 

agau)”. Pengimbuhan klitik infleksi gau- pasien dipindahkan ke posisi sebelum 

agen, sedangkan agen tetap pada posisi sebelum verba, dan dapat dipasifkan 

seperti berikut: 

- iyo, tapi gaujapui? 
 
ka rumah no yo. (Imfor.2; Infl. 18; Rek.1) 

+ iyo, tapi PASIF (persona kedua agau) japui? ka rumah no yo.  

4. nda? pandai gauabuih
 
 ubi ko? (Imfor.2; Infl. 67; Rek.2)  

 Berdasarkan data 4 di atas, bentuk afiks infleksi gau- bahasa Minangkabau 

dialek Ampang Gadang termasuk salah satu klitik. Klitik infleksi gau- digunakan 

jika seseorang/agen merupakan persona pertama agau. Ditinjau dari segi 

maknanya, klitik infleksi gau- adalah bermakna “pasif (pelaku persona kedua 

agau)”. Pengimbuhan klitik infleksi gau- pasien dipindahkan ke posisi sebelum 
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agen, sedangkan agen tetap pada posisi sebelum verba, dan dapat dipasifkan 

seperti berikut: 

- nda? pandai gauabuih
 
 ubi ko? (Imfor.2; Infl. 67; Rek.2) 

+nda? pandai PASIF (persona kedua agau) abuih ubi ko  

 Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa {gau-} merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, yang mempunyai struktur 

morfologi yang berbeda dan mempunyai makna yang sama. Untuk memperjelas 

infleksi verba transitif {gau-} bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, 

penulis merumuskan sebagai berikut: 

gau- +  Vtr   = Vtr 

gau- +  jua   = gaujua 

gau- +  cubo   = gaucubo 

gau- +  japui?   = gaujapui? 

gau- +  abuih   = gauabuih  
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2.2.2 Infleksi pada Verba Afiksasi/Verba Intransitif 

2.2.2.1 Bentuk/Proses Infleksi Verba intransitif (ba-) 

TABEL 16 BENTUK INFLEKSI VERBA INTRANSITIF (ba-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

[batulIh]              <        {ba-} + {tulIh}             „bertulis‟ 

[batakan]             <        {ba-} + {takan}            „bertekan‟ 

[bakumpua]         <        {ba-} + {kumpua}        „berkumpul‟ 

[bacarai]              <        {ba-} + {carai}             „bercerai‟ 

[basuo]                <        {ba-} + {suo}               „bersua‟ 

 

Berdasarkan tabel 16 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. lai lah batulIh
 
(Imfor.3; Infl. 103; Rek.2) 

 Berdasarkan data 1 di atas, afiks infleksi verba intransitif ba- berbeda 

dengan afiks infleksi verba transitif ba-, afiks infleksi verba intransitif ba- dalam 

suatu kalimat tidak memerlukan objek setelah predikat, sebagai berikut: 

- lai lah batulIh
 
(Imfor.3; Infl. 103; Rek.2) 

+ lai lah AKTIF tulIh  

 Pada rumusan di atas, kata-kata tersebut mengalami infleksi seperti  kata 

dasar  tulIh  yang termasuk jenis kelas kata verba dapat menghasilkan bentuk kata 

baru dari leksem dasar yaitu batulIh yang juga termasuk kelas kata verba, yang 

terjadi proses afiksasi ba-+tulIh=batulIh. 
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2. kalau pamutaño ko baju tu harUs batakan
 
 (Imfor.3; Infl. 94; Rek.2) 

 Berdasarkan data 2 di atas, afiks infleksi verba intransitif ba- berbeda 

dengan afiks infleksi verba transitif ba-, afiks infleksi verba intransitif ba- dalam 

suatu kalimat tidak memerlukan objek setelah predikat, sebagai berikut: 

-kalau pamutaño ko baju tu harUs batakan
 
 (Imfor.3; Infl. 94; Rek.2) 

+kalau pamutaño ko baju tu harUs AKTIF takan
 
  

 Pada rumusan di atas, kata-kata tersebut mengalami infleksi seperti  kata 

dasar  takan  yang termasuk jenis kelas kata verba dapat menghasilkan bentuk 

kata baru dari leksem dasar yaitu batakan yang juga termasuk kelas kata verba, 

yang terjadi proses afiksasi ba-+takan=batakan. 

3. biasoño di rumah ama? uraŋ bakumpua (Imfor.3; Infl. 105; Rek.2)
 

 Berdasarkan data 3 di atas, afiks infleksi verba intransitif ba- berbeda 

dengan afiks infleksi verba transitif ba-, afiks infleksi verba intransitif ba- dalam 

suatu kalimat tidak memerlukan objek setelah predikat, sebagai berikut:
 

-biasoño di rumah ama? uraŋ bakumpua(Imfor.3; Infl. 105; Rek.2)
 

+biasoño di rumah ama? uraŋ AKTIF kumpua 

 Pada rumusan di atas, kata-kata tersebut mengalami infleksi seperti  kata 

dasar  kumpua  yang termasuk jenis kelas kata verba dapat menghasilkan bentuk 

kata baru dari leksem dasar yaitu batakan yang juga termasuk kelas kata verba, 

yang terjadi proses afiksasi ba-+kumpua=bakumpua. 
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4. biasoño inda?, tapi ibo awa? uraŋ tu alah bacarai
 
(Imfor.3; Infl. 104; Rek.2) 

 Berdasarkan data 4 di atas, afiks infleksi verba intransitif ba- berbeda 

dengan afiks infleksi verba transitif ba-, afiks infleksi verba intransitif ba- dalam 

suatu kalimat tidak memerlukan objek setelah predikat, sebagai berikut: 

-biasoño inda?, tapi ibo awa? uraŋ tu alah bacarai
 
(Imfor.3; Infl. 104; Rek.2) 

+biasoño inda?, tapi ibo awa? uraŋ tu alah AKTIF carai 

 Pada rumusan di atas, kata-kata tersebut mengalami infleksi seperti  kata 

dasar  carai  yang termasuk jenis kelas kata verba dapat menghasilkan bentuk kata 

baru dari leksem dasar yaitu bacarai yang juga termasuk kelas kata verba, yang 

terjadi proses afiksasi ba-+carai=bacarai. 

5. iyo yo kama lah paiño tarompa nda? ado basuo. (Imfor.3; Infl. 97; Rek.2) 

 Berdasarkan data 5 di atas, afiks infleksi verba intransitif ba- berbeda 

dengan afiks infleksi verba transitif ba-, afiks infleksi verba intransitif ba- dalam 

suatu kalimat tidak memerlukan objek setelah predikat, sebagai berikut: 

-iyo yo kama lah paiño tarompa nda? ado basuo. (Imfor.3; Infl. 97; Rek.2) 

+iyo yo kama lah paiño tarompa nda? ado AKTIF suo 

 Pada rumusan di atas, kata-kata tersebut mengalami infleksi seperti  kata 

dasar  suo  yang termasuk jenis kelas kata verba dapat menghasilkan bentuk kata 

baru dari leksem dasar yaitu bacarai yang juga termasuk kelas kata verba, yang 

terjadi proses afiksasi ba-+suo=basuo. 

 Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa {ba-} merupakan bentuk infleksi 

bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, yang mempunyai struktur 
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morfologi yang berbeda dan mempunyai makna yang sama. Untuk memperjelas 

infleksi verba intransitif {ba-} bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, 

penulis merumuskan sebagai berikut: 

ba- +  Vintr   = Vintr 

ba- +  tulIh   = batulIh 

ba- +  takan   = batakan 

ba- +  kumpua  = bakumpua 

ba- +  carai   = bacarai 

ba- +  suo   = basuo 

 

2.2.2.2 Bentuk/Proses Infleksi Verba Intransitif (-lah) 

TABEL 17 BENTUK INFLEKSI VERBA INTRANSITIF (lah-) 

No. Bahasa Minangkabau Dialek Ampang Gadang 

1. 

2. 

[bue?lah]               <        {-lah} + {bue?}             „buatlah‟ 

[usialah]                <        {-lah} + {usia}               „usirlah‟ 

 

Berdasarkan tabel 16 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. bue?lah! (Imfor.3; Infl. 87; Rek.1) 

 Berdasarkan data 1 di atas, afiks infleksi verba intransitif -lah berbeda 

dengan afiks infleksi verba transitif -lah, afiks infleksi verba intransitif -lah dalam 

suatu kalimat tidak memerlukan objek setelah predikat, sebagai berikut: 

-bue?lah! (Imfor.3; Infl. 87; Rek.1) 
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 Pada rumusan di atas, kata-kata tersebut mengalami infleksi seperti  kata 

dasar  bue?  yang termasuk jenis kelas kata verba dapat menghasilkan bentuk kata 

baru dari leksem dasar yaitu bue? yang juga termasuk kelas kata verba, yang 

terjadi proses afiksasi -lah+bue?= bue?lah. 

2. usialah! (Imfor.3; Infl. 88; Rek.2) 

 Berdasarkan data 2 di atas, afiks infleksi verba intransitive -lah berbeda 

dengan afiks infleksi verba transitif -lah, afiks infleksi verba intransitif -lah dalam 

suatu kalimat tidak memerlukan objek setelah predikat, sebagai berikut: 

- usialah! (Imfor.3; Infl. 88; Rek.2) 

 Pada rumusan di atas, kata-kata tersebut mengalami infleksi seperti  kata 

dasar  usia  yang termasuk jenis kelas kata verba dapat menghasilkan bentuk kata 

baru dari leksem dasar yaitu usia yang juga termasuk kelas kata verba, yang 

terjadi proses afiksasi -lah+usia= usialah. 

 Pada tabel 16 di atas, dapat dijelaskan bahwa {-lah} merupakan bentuk 

infleksi bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang. Bentuk infleksi {-lah}  

dalam bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang sama dengan bentuk infleksi 

{-lah} dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa bahasa 

Indonesia dari segi sejarahnya memamng berasal dari bahasa Melayu ditambah 

dengan bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia dan dipakai dengan 

unsur serapan dari bahasa asing. Untuk memperjelas infleksi verba intransitif      

{-lah} bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang, penulis merumuskan sebagai 

berikut: 
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-lah +  Vintr   = Vintr 

-lah +  buǝ?   = buǝ?lah 

-lah +  usia   = usialah 

 

2.3 Interpretasi Data 

  Berdasarkan analisis data penulis menginterpretasikan data yang dilakukan 

pada setiap tabel penyajian data tentang infleksi verba bahasa Minangkabau dialek 

Ampang Gadang terdiri atas: (1) Infleksi pada verba afiksasi/verba transitif yang 

meliputi: (a) {maN-}, (b) {di-} ,(c) {ba} (d) {-lah}, (e) {den--}, (f) {Ɵ/zero}, (g) 

{gau-}, (2) Infleksi pada verba afiksasi/intransitif yang meliputi: (a) {ba-}, (b)     

{-lah}. 

  Infleksi pada verba afiksasi/transitif yang paling banyak penulis temukan 

pada keseluruhan infleksi verba bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang 

adalah keseluruhan afiks {maN-} dengan bentuk alomorf {man-} yang terdiri dari 

10 kata, {ma} terdiri dari 9 kata, {mam} terdiri dari 12 kata, {mañ-} terdiri dari 3 

kata dan {maŋ-} terdiri dari 1 kata, dan keseluruhan afiks {maN-} adalah 35 kata. 

Ini terjadi karena informan paling banyak menggunakan afiks {maN-} dalam 

percakapan, hal ini sesuai dengan teori menurut Ermanto (2016:112) afiks infleksi 

{maN-} mengimbuh secara otomatis dan teramalkan pada semua kata verba 

transitif tindakan. Infleksi pada verba afiksasi/transitif  paling sedikit penulis 

temukan pada keseluruhan infleksi verba transitif bahasa Minangkabau dialek 

Ampang Gadang adalah klitik infleksi {den-}. Ini terjadi karena informan paling 

sedikit menggunakan klitik infleksi {den-} dalam percakapan, hal ini sesuai 
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dengan teori menurut Ermanto (2016:117) klitik infleksi den-di dalam kalimat 

harus terdapat agen yang berperan sebagai persona pertama den-. Selanjutnya 

Infleksi pada verba afiksasi/intransitif paling banyak penulis temukan pada 

keseluruhan infleksi verba intransitif bahasa Minangkabau dialek Ampang 

Gadang adalah afiks {ba-} yang terdiri dari 5 kata. Ini terjadi karena informan 

paling banyak menggunakan afiks {ba-}, hal ini sesuai dengan teori menurut 

Ermanto (2016:127) afiks infleksi {ba-} menurunkan kata gramatikal verba aktif 

intransitif atau bentuk tanpa afiks dalam ragam percakapan yang sangat terbatas. 

Dengan demikian, data yang ditemukan hanya 5 kata. Kemudian Infleksi pada 

verba afiksasi/intransitif paling sedikit penulis temukan pada keseluruhan infleksi 

verba intransitif bahasa Minangkabau dialek Ampang Gadang adalah afiks {-lah} 

yang terdiri dari 2 kata. Ini terjadi informan hanya sedikit menggunakan klitik     

{-lah}, hal ini sesuai dengan teori menurut Ermanto (2016:127) pengimbuhan 

klitik infleksi {-lah} adalah siasat untuk pembujukan atau perintah halus terhadap 

lawan tutur. Berdasarkan teori tersebut, di dalam percakapan informan dan 

penulis, informan jarang menggunakan kata perintah halus kepada penulis..  

 

 

 

 

 


